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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 
 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 
 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 
 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

jim j 

 

je 

 ح 
 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 
 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 
 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 
 

Sin 

 

s 

 

es 

 ش 
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 
 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 
 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 
 

fa 

 

f 

 

ef 

 ق 
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ل 
 

lam 

 

l 

 

el 

 م 
 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 
 

nun 

 

n 

 

en 

 و 
 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 
 

Ha 

 

h 

 

ha 

 ء 
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 
 

Ya 

 

y 

 

ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كـَيحـفَُ 

 haula : هـَوحلَُ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fatḥah dan alif atau alif 

maqsūrah  
ى...َُُُُا...َُُ  

ḍamah dan wau 

 

و ــ   ـ

ā 

ū 

a dan garis atas 

 Kasrah dan yā’ 

 

ī i dan garis atas 

 u dan garis atas 

 

ــ ــ يِـ  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fatḥah a a   ا 
kasrah i i  ِا 
ḍammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah dan yā’ 

 

ai a dan i ُىَح  ـ
 

fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

وَحُ  ـ
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Contoh: 

 māta : مـاَتَُ

 ramā : رَمـَى

 qīla : قـِيحـلَُ 

 yamūtu : يـَم ـوحتُ 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوحضـَة الَأطحفَالُِ

فـاَضـِـلَةُالَحـمـَدِيحـنـَةُ  الَحـ  : al-madīnah al-fāḍilah 

مَةُ الَحـحُِ كح  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

 

 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ُـ ِــ ـــ يــ ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

ا نَ بّـَ مَُ rabbanā : رَ عِ  ن ـ  : nuʻʻima 

ا نَ يحـ  ʻaduwwun : عَد وُ  najjainā : نَََّ

   al-ḥaqq : الَْقُ 
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 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) : عَلِيُ 

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : عَرَبُّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syammsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَُ ءُ  taʼmurūn : تََحم ر وح  syaiʼ : شَيح

عُ  وح نّـَ  umirtu : أ مِرحتُ  al-nauʼ : ال

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

سُ   al-falsafah : الفَلحسَفَةُ  al-syams (bukan asy-syams) : الشَّمح

زَلَةُ  لح لزَّ  al-bilād : البِلَادُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا
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kata al-Qurʼan (dari al-Qurʼān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fī ẓilāl al-Qurʼān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn. 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (farasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: (ُِالل  .billāh (بِِللهُِ) ,dīnullāh (دِيحنُ 

Adapun tāʼ marbūṭah di akhir kata yang disendarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: ( ُرَحَحَةُِ ُفِح اللُِه مح ) hum fī raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 
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Abū Naṣr al-Farābi, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. : subḥānahū wa taʻālā 

saw. : ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam 

a.s. : ʻalaihi al-salām 

H : Hijrah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. : Wafat tahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ʻImrān/3: 4 

HR : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Irsyad Rafi 

Nim : 80100218071 

Judul : Konsep Dilālah Fi’li al-Nabī dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf 

 

Tesis ini bertujuan untuk memahami konsep dilālah fi'li al-Nabi sebagai 

sebuah metode dalam menginterpretasi dalil sunah, dan mengetahui dilālah fi’li al-

Nabī perspektif fikih ikhtilaf dan implikasinya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan 

pendekatan teologis normatif, filosofis, dan pendekatan dengan menggunakan 

kaidah-kaidah usul fikih. Adapun data yang terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan metode induktif dan komparatif. 

Setelah mengkaji dan meneliti, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa, 

Pertama, Kajian dilālah fi'l al-Nabi memiliki posisi yang vital dalam hukum Islam, 

sebab menjadi salah satu alat bantu dalam proses interpretasi dalil sunah. Istinbāṭ 

hukum sunah fiʻliyah berbeda dengan sunah qauliyah dalam memahami dilālahnya, 

sehingga lebih berpotensi menimbulkan polemik ikhtilaf. Jika sunah qauliyah 

dipahami dari segi kebahasaannya saja, maka sunah fiʻliyah selain dipahami dari 

segi kebahasaan, juga lebih utama memahami esensi perbuatannya. Oleh karena itu, 

perlu pemahaman yang mendalam dalam menentukan indikasi hukum dari 

perbuatan Nabi, selain posisi Nabi sebagai qudwah, tidak menafikan sisi kodrati 

sebagai manusia biasa, ditambah beberapa kekhususan yang Allah berikan 

kepadanya, yang berbeda aplikasi hukumnya bagi umat. Kedua, Ikhtilaf uṣūliyīn 

pada dilālah fi’l al-Nabī berimplikasi pada banyak masalah fikih yang berdalilkan 

perbuatan Nabi yang diperselisihkan dilālahnya. Baik ikhtilaf dalam memahami fi’l 

al-Nabī al-mujarrad atau perbuatan Nabi yang tidak memiliki indikasi hukum yang 

jelas sebab tiadanya dalil pendukung atau qarīnah petunjuk penjelas yang menjadi 

penentu hukum, sehingga diperselisihkan oleh uṣūliyīn, juga sebagian yang 

menganggap bahwa bertaʼassī dengan perbuatan Nabi akan berbuah pahala hingga 

pada perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan ibadah sekalipun. 

Kajian ikhtilaf secara umum, terutama mengenai ikhtilaf dalam penggunaan 

dalil dan istinbāṭ hukum harus mendapat perhatian lebih. Selain mengasah malakah 

uṣūliyah dan fiqhiyah, juga sebagai wasilah pemersatu dalam bingkai perbedaan 

yang saling tafāhum. Walau kajian ikhtilaf sepintas merupakan konsumsi para 

akademisi, peneliti, dan pegiat hukum Islam, hal ini perlu diperkenalkan kepada 

masyarakat luas dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Sebab dampak 

negatif yang timbul dari ikhtilaf kadang menyeruak tak terkendali ditengah awam 

akibat tidak ada edukasi. Semangat taʼassī dengan perbuatan Nabi harus sejalan 

dengan pemahaman dan penerapan yang tepat. Sebab kadang penerapan taʼassī 

bertentangan dengan maqāṣid syarīʻah jika dipahami parsial dan jumūd. Disisi lain 

kelompok yang kontra terhadap semangat tersebut juga mesti berhati-hati. Sebab 

kadang sebagian terjatuh pada penyikapan berlebihan sehingga merusak tatanan 

ukhuwah Islamiah, paling disayangkan jika mengarah pada penyimpangan.



viii 
 

ABSTRACT 

Name : Irsyad Rafi  

Reg. Number  : 80100218071 

Tittle : The Concept of Dilālah Fi'li al-Nabī and its Implications from  the 

Ikhtilaf Fiqh Perspective 
 

The major objective of this study was to investigate the concept of dilālah 
fi'li al-Nabi to be used as a method of interpreting the sunnah from the prophet. In 
addition, this research aims to clarify several aspects and implications of dilālah 
fi'li al-Nabi from the perspective of ikhtilaf fiqh. 

The methodological approach taken in this study was a qualitative library 
research. Several approaches were employed by the researcher such as normative 
theological and philosophical approaches. The appraoch from the usul Fiqh 
principles was also used in this study. The collected data of this research were 
analyzed by using inductive and comparative methods. 

The findings of this research were twofolds: Firstly, it was apparent that the 
study of dilālah fi'l al-Nabi has a vital position in Islamic law. It has become one 
of the major instruments in the process of hadiths interpretation. This research 
further confirms that the law of Istinbāṭ sunnah fiʻliyah has been considered to be 
different from sunnah qauliyah, particularly in understanding dilālah. Thus, it has 
more potential to cause ikhtilaf polemics. The sunnah qauliyah is merely 
understood based on its language. In contrast, the fi'liyah sunnah is not only 
understood in terms of its language, but it is also understood based on the essence 
of prophets’ actions. Therefore, it is necessary to have a deep understanding in 
determining the law of the Prophet's actions. In addition, the Prophet's position as 
a qudwah as well as a human being and special messenger should be taken into 
considerations before deciding any laws related to prophet’s hadiths. Secondly, 
Ikhtilaf uṣūliyīn on dilālah fi'l al-Nabī has implications on various fiqh problems 
which postulate the actions of the Prophet. Those problems related to the way of 
understanding fi'l al-Nabī al-mujarrad or the actions of the Prophet which has no 
convincing laws as well as no supporting argument or qarīnah/ instructions from 
the prophet. As a result, the debates occur among uṣūliyīn. Some uṣūliyīn stated that 
the actions done by human will be rewarded by Allah even though they were not 
related to worship. In contrast, others thought differently that the actions have no 
rewards as they were not conducted as prayers or worship. 

As implications of this research, it is expected that the study of ikhtilaf 
particularly in the use of laws and istinbāṭ should receive more attention. The study 
of ikhtilaf could not only hone the malakah uṣūliyah and fiqhiyah, but it could also 
unify the wasilah under mutual diversity. In addition, the study related to ikhtilaf 
should also be introduced to the wider community by using simple language which 
could be easily understood. It is important as the impacts that could arise from 
ikhtilaf could also be negatives. Therefore, education to the society on diversity of 
opinions should be given. In addition, the spirit of taʼass on the implementation of 
prophet’s hadiths must be in line with appropriate understanding and contexts. 
Therefore, excessive attitudes and extreme groups which enfroce their beliefs and 
understanding could be reduced. As a result, problems related to hostility among 
muslims could be avoided.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah swt. menetapkan sejumlah aturan dan hukum kepada manusia melalui 

utusannya agar ditaati dan dilaksanakan sebagai hamba dan khalifah Allah di muka 

bumi. Aturan dan hukum tersebut, ditetapkan dengan tujuan kemaslahatan dunia 

dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengkajian dan 

penggalian sumber informasi yang valid dari sang pembuat aturan sebelum aturan 

dan hukum tersebut dilaksanakan. 

Dalam Islam, sumber pengkajian dan penetapan hukum disebut dengan 

maṣādir al-tasyrī' atau dalam ilmu usul fikih lebih dikenal dengan sebutan al-

adillah al-syar'iyah. Hal tersebut merupakan pedoman dan rujukan para ulama 

dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan sebutan dalil. Dalil hukum 

suatu masalah diartikan sebagai petunjuk yang menuntun manusia dalam 

menemukan hukum yang Allah kehendaki. 

Allah swt. menyebutkan beberapa diantara dalil hukum tersebut, 

sebagaimana yang terangkum dalam QS. al-Nisā/4: 59. 

وَأَطِيع واحُٱلرَّ ٱُللَََُّّ يَهَاُٱلَّذِينَُءَامَن واحُأَطِيع واح ُوَأ وحُيَأَ ولَ ُفُِشَيءُ س  زَتُ  نأَ ٱُللََُِّّلُِٱلَأمرُِمِنك مُفَإِنُت وه ُإِلََ ُفر د 
لُِ ُِوَٱليَومُِٱلأخِرُِذأَ نت مُت ؤمِن ونَُبٱِللََّّ كُ  ن ولُِإِ لرَّس  تََُوِيلاُوَٱ  كَُخَيْ ُوَأَحسَن 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.1 

                                                             

1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 87. 
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul 

pada hakikatnya adalah perintah untuk berhukum dengan segala yang terkandung 

dalam Alquran dan sunah. Begitupula perintah taat kepada Ulil Amri adalah 

perintah untuk berhukum dalam hal yang menjadi kesepakatan para ulama (ijmak). 

Sedangkan perintah mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada 

Allah dan Rasul adalah perintah untuk menjadikan qiyas sebagai petunjuk pada 

perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang ṣarīḥ dalam Alquran, sunah maupun 

ijmak.2 

Selain yang telah disebutkan dalam Alquran, Rasulullah saw. juga 

senantiasa menuntun dan mengarahkan para sahabat dalam perkara ini. Muadz bin 

Jabal saat hendak diutus ke Negeri Yaman, Rasulullah saw. dengan teliti memeriksa 

pemahamannya terhadap dalil dalam menetapkan sebuah hukum. 

فَذَُ ُ ُالحيَمَنِ ُإِلََ ُبعَثَه  ُحِيَن ُجَبَل  ُبحنِ ُلِم عَاذِ ُقَالَ ُوَسَلَّمَ عَليَحهِ اللُ  ُصَلَّىُ ُالنَّبَِّ ُأَنَّ ُم عَاذ ، ُ)كَيحفَُعَنح كَرَ:
اُللََُِّّ ُأقَحضِيُبِكِتَابِ ُقَالَ: ُقَضَاء ؟( ُلَكَ ُعَرَضَ ُقَالَ:ُتقحضِيُإِنح اُللََّّ؟ِ( كُِتَابِ ُفِ ُيَك نح لَحَ ُ)فَإِنح ُقاَلَ: .

ُوَلََُآل و.ُقَا ُرَأحيِي تَهِد  ؟ِ(ُقَالَ:ُأَجح اُللََّّ ولِ ُرَس  ُفُِسَنَةِ لَحَُيَك نح ُِقاَلَ:ُ)فَإِنح اُللََّّ ولِ ُرَس  ضَرَبَُفَبِس نَّةِ لَ:ُفَ
وُ ُِالَّذِيُوَفَّقَُرَس  لِلََّّ دُ  مح رِيُفقَالَ:ُ)الْحَ ولَه (.صَدح اللُ عَليَحهُِوَسَلَّمَُلِمَاُيرحضِيُرَس  اُللََُِّّصَلَّىُ ولِ  3لَُرَس 

Artinya: 

Diriwayatkan dari Muadz, bahwa Nabi saw. berkata kepada Muadz bin 
Jabal ketika hendak mengutusnya ke Yaman: "Bagaimana engkau 
memutuskan persoalan yang disodorkan padamu?". Muadz menjawab: Saya 
akan memutuskannya dengan kitab Allah. Nabi saw. kembali bertanya: 
"Jika tidak terdapat pada Kitab Allah?" Muadz menjawab: Maka dengan 
sunah Rasulullah. Nabi saw. bertanya kembali: "Jika tidak ada juga dalam 
sunah Rasulullah?" Muadz menjawab: aku akan berijtihad, terus berusaha 
tanpa mundur. Kemudian Nabi saw. menepuk dadaku seraya bersabda: 
"segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah 
sebagaimana yang Rasulullah ridhai." 

                                                             

2Fadhlullah Kiskis dan Abul Hasan Hisyam al-Mahjubi, al-Muyassar fi Ilmi Ushul Fiqh 

(Marrakesh: Dar Walili, 2012), h. 17. 

3Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 36 (Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 2001), h. 416-417. 
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Dalam hadis ini disebutkan dua sumber utama yang dijadikan dasar dalam 

menyelesaikan masalah hukum, yaitu kitabullah dan sunah Rasulullah. Jika tidak 

ditemukan dalil dari kedua sumber tersebut, maka ditempuh jalur ijtihad dalam 

menetapkan sebuah hukum. Dalam hadis ini disebutkan istilah ijtihad yang lebih 

umum dari qiyās. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa produk dalil yang 

merupakan hasil dari proses ijtihad para ulama.  

Dari sini, para ulama mengklasifikasikan dalil dalam dua bentuk, yaitu al-

adillah al-muttafaq 'alaihi dan al-adillah al-mukhtalaf fīhā. Adapun mengenai al-

adillah al-muttafaq 'alaihi atau dalil-dalil yang disepakati keabsahan hujjahnya 

oleh jumhur ulama ushul terdiri dari Alquran, sunah, ijma', dan qiyas. Sedang al-

adillah al-mukhtalaf fīhā atau dalil-dalil yang keabsahan hujjahnya masih 

diperselisihkan, diantaranya: al-istiṣḥāb, al-istiḥsān, syar'u man qablanā, qoul 

ṣaḥābi, al-maṣāliḥ al-mursalah, dan lain sebagainya. Namun harus dipahami 

bahwa beberapa dalil yang telah disebutkan, walau berbeda tapi semuanya tetap 

bermuara pada kedua sumber utama penetapan hukum.4 Sebagaimana Imam Syafi'i 

menegaskan hal ini: 

اُتبَع ُلََ مَا اُللََُِّّأوُسنةُرسولهُوَأَنَُّمَاُسِوَاهَُ  ُإِلَُبِكِتَابِ ُبِك لِ ُحَال  زَم ُقوحل  لح 5ُوَأَنَّه ُلَُي
Artinya: 

Suatu perkataan tidak bisa dijadikan sebuah pegangan yang mengikat dalam 
segala hal, kecuali Alquran dan Sunah Rasulullah. Dan adapun selainnya, 
maka harus mengikuti keduanya. 

Para ulama sepakat bahwa Alquran sebagai sumber hukum pertama, 

sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Jika Alquran yang merupakan 

sumber hukum pertama tertulis dalam lembaran mushaf, sunah dibukukan dalam 

kitab-kitab hadis para ulama. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hadis 

                                                             

4Muhammad bin Husain al-Jīzānī, Maʻālim Uṣūl al-Fiqh ʻInda Ahli al-Sunnah wa al-

Jamāʻah (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1433H), h. 68. 

5Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Jimā'ul 'Ilm (Kairo: Dar al-Atsar, 2002), h. 3. 
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sebagai sumber utama kedua, memiliki kekuatan dari segi sumber pokok ajaran 

tertinggi dalam Islam. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri dan tidak terbantahkan 

lagi. Hadis menjadi salah satu sumber rujukan umat islam dalam melakukan 

berbagai kegiatan dalam kehidupannya baik yang bersifat ibadah maupun amalan 

sehari-hari. 

Sunah atau hadis Nabi dalam hal ini sebagai sumber utama penetapan 

hukum memiliki fungsi yang vital. Hadis selain menjelaskan maksud Alquran untuk 

menguatkan kandungan Alquran, hadis juga menjadi penjelas ayat-ayat Alquran 

yang bersifat mujmal, musytarak, musykil dan khafi. Hadis bahkan menjadi 

pelengkap beberapa hal yang tidak termaktub dalam Alquran.6 

Maka oleh sebab itu, ber-ittibā dengannya merupakan sebuah kewajiban 

yang berlaku bagi setiap muslim. Allah swt. Menegaskan hal tersebut dalam QS. 

al-Ḥasyr/59: 7. 

وه ُوَمَاُنَأَك مُعَنه ُفَٱنتهُ ُ… ذ  ُفَخ  ول  ٱُللَََُّّشَدِيد ُٱلعُِوَمَاُءاَتََك م ُٱلرَّس  َُإِنَّ ٱُللََّّ واح  قَابُِواحُوَٱتق 

Terjemahnya: 

Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.7 

Allah swt. dalam ayat lain memberikan penegasan lebih lanjut mengenai 

kewajiban ittiba' pada sunah Nabi. Terutama bagi orang-orang yang menyelisihi 

perintah Nabi, Allah swt. memberi ancaman fitnah cobaan keburukan serta azab 

yang pedih. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24: 63. 

ُأَنُت صِيبه مُفِتنَُ…  مرهِٓۦِ ونَُعَنُأَ اَلِف  ُألَِيم ُُفَليَحذَرُِٱلَّذِينَُيُ   ة ُأَوُي صِيبه مُعَذَاب 
Terjemahnya: 

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut 
akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.8 

                                                             

6Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I;Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 36-37. 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 546. 

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 359. 



5 
 

 

Selain menjadi sumber hukum, Sunah atau hadis Nabi juga merupakan titik 

rotasi sebagian besar permasalahan fikih, baik permasalahan yang jelas 

pendalilannya, maupun masalah-masalah yang masih diperdebatkan dan 

diperselisihkan oleh para ulama. 

Dalam kajian sumber hukum dalam ilmu usul fikih maupun dalam 

pembahasan ilmu muṣṭalaḥ hadis, sunah diklasifikasi dalam tiga kelompok. 

Sehingga dikenal pembagian sunah menjadi: sunnah qawliyah (perkataan), sunnah 

fi'liyah (perbuatan), dan sunnah taqrīriyah (persetujuan Nabi). Maka dari itu, para 

ulama menentukan serta menetapkan sebuah hukum dengan merujuk pada ketiga 

hal tersebut. 

Kajian hukum terhadap sunnah qawliyah atau perkataan Nabi merupakan 

hal proritas dalam penetapan hukum. Hal ini tidak dipungkiri karena perkataan Nabi 

adalah wahyu setara kalam ilahi, sebab Nabi adalah penyambung lidah penerima 

risalah Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Najm/53: 3-4. 

ُإِنُه وَُإِلََُّ ُعَنُِٱلََوَىأ ُُُوَمَاُينَطِق   وَحيُي وحَىأ
Terjemahnya: 

Dan tidaklah ia (Muhammad) berkata berdasarkan hawa nafsunya, tidak lain 
perkataannya adalah wahyu yang diwahyukan (oleh Allah).9 

Para ulama hadis dan ulama usul fikih juga cenderung lebih fokus pada 

aspek ini. Terlihat dari referensi dan karya para ulama yang hanya berkisar pada 

perkataan Nabi. Walaupun ada juga pembahasan mengenai aspek perbuatan Nabi 

dengan porsi yang tidak sebanding. Padahal jika dikaji lebih dalam, pada 

kenyataannya perbuatan Nabi pasti lebih banyak dibanding perkataannya. Hal ini 

merupakan sesuatu yang lazim bagi seorang manusia, yang mana perbuatan tidak 

bisa dipisahkan dari aktifitas keseharian manusia. Sedangkan perkataan manusia 

biasanya keluar dari lisannya jika diperlukan. 

                                                             

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 526. 



6 
 

 

Begitupula halnya jika mau ditelisik lebih dalam, salah satu faktor terjadinya 

silang pendapat dalam penetapan hukum sebuah permasalahan adalah perbedaan 

interpretasi atau cara memahami tindakan perbuatan Nabi. Maka dari itu, peneliti 

memandang perlu adanya perhatian lebih terhadap kajian dilālah fi'li al-Nabi. 

Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa perbedaan interpretasi dalam 

memahami perbuatan Nabi inilah yang menjadi salah satu sebab utama terjadinya 

perbedaan pendapat dalam banyak masalah khilafiyah dalam bab fikih. Maka dari 

itu kajian sebab ikhtilaf ulama dalam ilmu fikih menjadi sesuatu yang penting, 

terutama dalam kajian analisis dalil. 

Dengan memahami metode ulama dalam menginterpretasi perbuatan Nabi, 

serta analisis pokok peselisihan perspektif fikih ikhtilaf, diharapkan dapat 

memberikan sebuah solusi. Melalui penelitian ini, peneliti berharap memberikan 

kontribusi ilmiyah dengan menemukan titik temu serta memberikan jalan keluar 

dalam memecahkan permasalahan khilafiyah yang ada. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, judul atau pokok 

pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dilālah 

fi'li al-Nabi dan implikasinya perspektif fikih ikhtilaf. Secara singkat, penelitian ini 

terfokus pada studi analisis dalil hukum Islam. Maka sehubungan dengan hal yang 

telah disebutkan, ada beberapa pokok masalah yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat dilālah fi'li al-Nabi dalam menginterpretasi dalil sunah? 

2. Bagaimana konsep fikih ikhtilaf dalam fikih Islam? 

3. Bagaimana implikasi dilālah fi’li al-Nabī perspektif fikih ikhtilaf? 
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C. Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan informasi dan memberi pemahaman yang lebih 

komprehensif terhadap tesis ini, serta menghindari penafsiran yang keliru dalam 

memahami maksud dari judul penelitian ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian 

judul yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Dalam judul ini, terdapat tiga 

kata kunci yang sangat menentukan dalam penelitian ini yaitu dilālah fi’il al-Nabī, 

fikih ikhtilaf, dan analisis dalil hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan kosa 

kata tersebut adalah: 

1. Dilālah Fi’l al-Nabī 

Kata dilālah atau dalālah berasal dari bahasa Arab ( دلَلة-يدل-دل ) yang 

secara bahasa berarti menunjukkan, memberi hidayah atau petunjuk. Ragib al-

Asfahani menyebutkan arti dilālah adalah sesuatu yang digunakan dalam 

mengetahui sesuatu yang lain.10 

Menurut Ibnu Najjar, dilālah secara istilah adalah suatu proses dalam 

mengetahui suatu objek yang memerlukan pengetahuan terhadap objek yang lain. 

Artinya suatu objek tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali dengan mengetahui 

objek yang lainnya. Maka objek pertama disebut dāll atau dalil, sedangkan objek 

kedua disebut madlūl.11 

Adapun kata fi’il atau fi’l dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari 

wazan kata ( فعل-يفعل-فعل ) yang berarti perbuatan atau aktifitas. Maka yang 

dimaksud dengan fi’il al-Nabi adalah perbuatan atau aktifitas yang Nabi lakukan. 

Perbuatan atau aktifitas tersebut terekam dan tercatat melalui riwayat-riwayat yang 

disampaikan oleh sahabat Nabi  yang terangkai dalam silsilah sanad dimulai dari 

                                                             

10Ragib al-Asfahani, al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), h. 

316. 

11Ibnu an-Najjar, Syarḥ al-Kaukab al-Munīr (Riyadh: Maktabah Obekan, 1993), h. 125. 
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sahabat (periwayat pertama) hingga periwayat terakhir12. Segala sesuatu yang 

berasal dari Nabi dan dinisbatkan kepadanya, merupakan dasar dan asas untuk 

menentukan hukum suatu permasalahan yang mencakup perkataan, perbuatan, dan 

taqrir Nabi. Salah satu dari tiga hal yang disebutkan adalah perbuatan Nabi yang 

merupakan fokus dalam penelitian ini.  

Dari penjelasan tersebut diatas, secara singkat dilālah merupakan manhaj 

atau metode dalam mengetahui subtansi (madlūl) dari sesuatu yang ingin dipahami. 

Dalam hal ini, subtansi yang ingin dipahami adalah maksud dari perbuatan Nabi. 

Maka perbuatan Nabi disebut sebagai sebuah dalil yang ingin diketahui madlūlnya 

atau makna kandungannya. Maka dilālah yang dimaksudkan adalah metode dalam 

memahami subtansi hukum yang diambil dari perbuatan Nabi. 

2. Fikih ikhtilaf 

Fikih dalam pandangan ulama usul fikih merupakan ilmu mengenai hukum-

hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersumber dari dalil-dalil yang 

terperinci.13 Istilah fikih menurut ulama fikih diartikan sebagai kumpulan hukum 

hasil pemahaman ulama mujtahid baik itu melalui naṣ yang jelas atau melalui 

proses ijtihad dalam memahami naṣ.14 

Adapun kata Ikhtilaf berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi 

merupakan bentuk mashdar dari kata ( اختلاف-يُتلف-اختلف ) yang berarti 

perbedaan, perselisihan atau antonim dari kata kesepakatan, kesesuaian dan 

keselarasan. Kata ikhtilaf sepadan dengan kata khilāf yang memiliki arti 

                                                             

12Ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan menuliskannya dalam buku hadis 

disebut sebagai periwayat terakhir dalam rentetan silsilah sanad sebuah hadis. 

13Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, al-Ushul min 'Ilmil Ushul (Dammam: Dar Ibnul 

Jauzi, 1430 H), h. 7. Lihat juga Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjāni, Kitāb al-Ta'rifāt (Beirut: Dar 

al-Nafāis, 2007), h. 246. 

14Abdul Karim bin Ali al-Namlah, Itḥāf Żawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍah al-Nāẓir, Juz 1 

(Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2008), h. 48. 
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perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang bertikai untuk merealisasikan 

kebenaran atau untuk menghindari sebuah kebatilan.15  

Perbedaan dalam masalah hukum fikih sangat beragam dan kompleks. Hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa literatur yang menyebutkan permasalahan fikih 

yang diikhtilafkan. Perbedaan pendapat dan pandangan dalam masalah fikih berasal 

mulai dari perbedaan penggunaan dalil, perbedaan pemahaman terhadap dalil dan 

juga perbedaan dalam menetapkan hukum untuk masalah-masalah fikih 

kontemporer yang tidak punya naṣ ṣarīḥ mengenai hukumnya. Sehingga terlihat 

bahwa ikhtilaf fikih menjadi sesuatu yang biasa terjadi dikalangan para ulama fikih 

yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. 

Istilah fikih ikhtilaf dalam al-Mu'jam al-Islami disebutkan sebagai adab 

dalam menyikapi perbedaan secara bijak yang diperkenalkan oleh generasi sahabat, 

tabi'in, dan para ulama senior.16  

Dari pengertian ini dan penjelasan sebelumnya, fikih ikhtilaf yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha dalam mengetahui hakikat dari 

perselisihan dan perbedaan pandangan dalam berbagai permasalahan fikih serta 

usaha memahaminya dengan pemahaman yang benar dan tepat. Hal tersebut 

bertujuan untuk memutus jarak pertikaian dan lebih mendekatkan kepada persatuan 

sehingga tercipta keharmonisan sesuai maqasid syariah yang Allah inginkan. 

Secara umum maksud dari judul penelitian ini adalah mengetahui 

pemahaman ulama usul fikih mengenai dilālah fi’li al-Nabī yang mempunyai 

konsep tersendiri dalam menginterpretasi hukum yang terkandung. Begitupula pada 

kenyataannya terjadi perbedaan interpretasi dalam memahami sebagian dari dilālah 

fi’li al-Nabī. Sehingga berimplikasi pada beberapa masalah fikih yang 

                                                             

15Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjāni, Kitāb al-Ta'rifāt, h. 164. 

16Asyraf Thaha Abu al-Dahab, al-Mu'jam al-Islāmi (Mesir: Dar al-Syuruq, 2002), h. 450-

451. 
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diperselisihkan, sebab berdalil dengan fi’li al-Nabī yang para ulama berbeda dalam 

metode interpretasi dan memahaminya. Demi memperoleh jalan keluar dari 

masalah fikih yang titik perbedaannya mengacu pada perbedaan metode interpretasi 

dalam dalil sunah fi'liyah. 

3. Implikasi 

Secara singkat, istilah implikasi merupakan sebuah akibat atau suatu hal 

yang memiliki dampak secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata implikasi mempunyai dua arti: pertama, keterlibatan atau keadaan 

terlibat; kedua, sesuatu yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi 

tidak dinyatakan.17 

Adapun pengertian implikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

keadaan yang terjadi dan ditimbulkan dengan adanya interpretasi atau pemahaman 

terhadap dilālah fi’li al-Nabī. Begitupula halnya dengan pengaruh yang terjadi 

dalam konteks fikih ikhtilaf. 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai Dilālah Fi’li al-Nabī adalah diantara pembahasan 

yang penting dalam kajian usul fikih. Karena setiap ahli fikih ketika akan 

menetapkan sebuah hukum, selain menganalisa keterkaitan antara beberapa dalil, 

juga harus perhatian terhadap metode interpretasi dalam memahami sebuah dalil. 

Diantara dalil utama yang kerap digunakan ahli fikih dalam menetapkan hukum 

adalah Sunah yang merupakan sumber pokok kedua setelah Alquran. 

Pembahasan tentang Dilālah Fi’li al-Nabī tidak banyak yang 

membahasnya, padahal merupakan sesuatu yang urgen dalam penetapan hukum 

fikih. Terutama permasalahan yang diperselisihkan dalam bingkai fikih ikhtilaf. 

Beberapa buku yang membahas Dilālah Fi’li al-Nabī dan juga fikih ikhtilaf 

                                                             
17Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, h. 427. 



11 
 

 

memiliki cakupan yang luas, namun membutuhkan penjelasan untuk 

menyelesaikan beberapa masalah khilafiyah yang terjadi. 

Untuk dapat menjelaskan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna mendapatkan 

kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil 

sebagaimana yang diharapkan. 

Ketika melakukan penelusuran untuk mencari tahu, apakah penelitian yang 

akan dilakukan ini sudah pernah dilakukan atau belum. Maka ditemukan beberapa 

karya yang hampir berkenaan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Karya ilmiyah disertasi Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar pada 

Universitas al-Azhar Kairo (1976) dengan judul “Af’āl al-Rasūl wa 

Dilālatuhā’alā al-Aḥkām al-Syar’iyyah”. Karya ini memiliki bahasan luas 

yang menjelaskan tentang jenis-jenis perbuatan Nabi dan teknik 

pengambilan hukum. Berbeda dengan tesis ini “Konsep Dilālah Fi'li Al-

Nabi dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf (Studi Analisis Dalil 

Hukum Islam)” lebih fokus menjelaskan tentang perbedaan interpretasi para 

ulama dalam memahami perbuatan Nabi yang berimplikasi terhadap 

permasalahan fikih yang diperselisihkan. 

2. Karya ilmiyah Prof. Dr. Abdul Mun’im Basynati dengan judul “Dilālah al-

Alfāẓi Dirāsah Taḥlīliyah wa Taṭbīqiyah”. Karya ini hanya membahas 

tentang dilālah al-alfāẓ prespektif bahasa, mengenai cara memahami teks 

bahasa Arab serta macam-macam interpretasinya. Berbeda dengan tesis ini 

“Konsep Dilālah Fi'li Al-Nabi dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf 

(Studi Analisis Dalil Hukum Islam)” yang memfokuskan bahasannya 

terhadap interpretasi perbuatan Nabi sebagai sumber hukum. 
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3. Karya ilmiyah jurnal pada Universitas Qatar (1989), karya Dr. Ali Muhiddin 

Dagi berjudul “Dilālah al-Sunnah ‘alā al-Aḥkām wa Kaifiyah al-Istinbāṭ 

minhā”. Sebuah karya tulis yang membahas secara ringkas mengenai sunah 

Nabi yang mencakup ketiga aspek yakni perkataan, perbuatan, dan taqrir 

Nabi yang dijadikan landasan hukum. Berbeda dengan tesis ini “Konsep 

Dilālah Fi'li Al-Nabi dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf (Studi 

Analisis Dalil Hukum Islam)” yang memfokuskan bahasannya pada 

perbuatan Nabi saja. 

4. Kitab "Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid" karya al-Qadhi Abu al-

Walid Ibnu Rusyd al-Qurthubi (wafat tahun 595 H). Walau sang penulis 

bermadzhab maliki, namun buku ini termasuk buku yang cukup fenomenal 

dan dianggap sebagai buku terbaik dalam hal penjelasan masalah-masalah 

fikih perbandingan madzhab. Serta yang membuat istimewa buku ini 

dibandingkan dengan yang lain adalah penyebutan sebab ikhtilaf para ulama 

dalam banyak permasalahan yang dibahas. Termasuk jika sebuah masalah 

fikih yang memiliki sebab ikhtilaf pada perbedaan interpretasi Dilālah Fi'li 

al-Nabi. Buku ini sebagaimana buku fikih yang lainnya memiliki cakupan 

yang luas, tersusun dari bab-bab fikih yang beragam. Berbeda dengan 

pembahasan penelitian ini yang hanya berfokus pada masalah-masalah fikih 

yang memiliki sebab ikhtilaf pada perbedaan interpretasi Dilālah Fi'li al-

Nabi. 

5. Beberapa buku mengenai fikih ikhtilaf yang menjelaskan sebab-sebab 

perbedaan ulama dalam masalah fikih yang diikhtilafkan. Berbeda dengan 

bahasan tesis ini yang berfokus pada satu poros sebab ikhtilaf ulama dalam 

memahami perbuatan Nabi. Diantara buku tersebut sebagai berikut: 
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a. Diantaranya buku yang berjudul Ikhtilāful fuqahā karya Abu Ja'far 

Muhammad bin Jarir al-Thabari (wafat tahun 310 H), juga buku berjudul 

Raḥmatul Ummah fi Ikhtilāfil Aimmah karya Muhammad Abdurrahman 

(wafat tahun 785 H). Keduanya berisi permasalahan fikih yang 

diikhtilafkan oleh para ulama dengan menyebutkan sebab ikhtilafnya. 

b. Tiga buah buku yang memiliki judul yang sama yakni Asbāb Ikhtilāf al-

Fuqahā. Pertama, karya ilmiyah tesis pada Universitas Imam 

Muhammad bin Suud al-Islamiyah (1387 H) oleh Dr. Abdullah Abdul 

Muhsin al-Turki. Kedua, buku karya Syaikh Ali al-Khafif. Ketiga, karya 

ilmiyah Prof. Dr. Hamd bin Hamdi al-Shaidi (2011). Ketiganya 

merupakan buku yang mengumpulkan beberapa sebab ikhtilaf ulama 

fikih dalam permasalahan fikih yang diperselisihkan. 

c. Dua buku lainnya yang memiliki bahasan yang sama menguraikan sebab 

perbedaan ulama fikih dengan metode berbeda. Pertama buku karya 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Raf'ul Malam 'an al-

Aimmah al-A'lām. Buku kedua karya ulama kontemporer Dr. Yusuf al-

Qardhawi yang berjudul al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah bayna al-Ikhtilāf al-

Masyrū' wa al-Tafarruq al-Mażmūm. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam penyusunan kerangka teori, peneliti melakukan kajian literatur 

dengan tujuan mencari, menelaah dan memilah sumber dan bahan pustaka yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, kerangka berpikir yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian disusun dengan merujuk kepada 

tinjauan pustaka. Selain itu, kerangka berikir berfungsi sebagai kerangka analitis 

yang akan digunakan dalam memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari 
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sumber data. Dengan kata lain, bahwa kajian pustaka/literatur digunakan sebagai 

landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian. 18 

Berdasarkan hal tersebut, demi memudahkan rencana penelitian dipandang 

perlu sebuah alur penelitian dalam bentuk kerangka teoretis. Berikut gambaran dan 

penjelasan kerangka berpikir yang hendak dilalui dalam penelitian ini. 

Perbedaan merupakan sunatullah yang terjadi dalam kehidupan dan menjadi 

sebuah keniscayaan. Perbedaan tidak selamanya berupa sesuatu yang buruk dan 

perlu dibasmi. Akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk menyikapi 

perbedaan itu dengan tepat. Termasuk perbedaan dalam ranah hukum fikih yang 

bersifat ijtihādī. Ada banyak faktor yang menjadi pangkal selisih pandang diantara 

ulama fikih dalam banyak permasalahan. Dengan mengetahui sababul khilāf serta 

penyebab perbedaan tersebut akan membuahkan sebuah solusi. Jika tidak 

menemukan titik temu serta jalan keluar dari perbedaan, paling tidak dapat saling 

memahami dan menghargai perbedaan jalur pikir masing-masing. 

Sunah secara umum berada pada urutan kedua dari sumber hukum utama 

dalam Islam setelah Alquran. Sebagai salah satu sumber hukum yang utama, sunah 

memiliki urgensi dalam penetapan hukum dalam permasalahan fikih. Selain sabda 

langsung melalui lisan Nabi, juga menjadi fokus perhatian dalam penetapan hukum 

adalah sunnah fi'liyah. Perbuatan dan tindakan Nabi menjadi sesuatu yang penting 

dalam menimbang dan menetapkan hukum sebuah permasalahan fikih.  

Para ulama fikih dalam usaha menginterpretasi sunnah fi'liyah tersebut 

memiliki cara serta metode tersendiri. Mulai dari adanya usaha klasifikasi produk 

sunnah fi'liyah menjadi beberapa bentuk, yang sebagiannya menjadi sesuatu yang 

terpisah dari hukum fikih. Hingga adanya silang pendapat dalam beberapa sunnah 

fi'liyah dalam hal metode interpretasi.  

                                                             

18Cik Hasan Bisri,  Model Penelitian Fiqh Jilid I, Cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), h. 77. 
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Hal tersebut akhirnya berimplikasi pada perbedaan hukum dalam beberapa 

permasalahan fikih. Maka dipandang perlu adanya sebuah formulasi untuk 

menemukan titik temu dalam bentuk sebuah kaidah atau teori untuk keluar dari 

perselisihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dan faktor 

penentu keberhasilan sebuah penelitian. Berikut ulasan mengenai metode yang 

digunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi beberapa poin: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam melalui 

pengumpulan data secara mendalam dan lengkap. Penelitian kualitatif 

Sunnah Fi'liyyah 

(Fi'l al-Nabī) 

Metode Interpretasi 

Dalil (Dilālah) 

Fikih Ikhtilaf 

(Sebab ikhtilaf Fukaha) 

Implikasi Dilālah Fi'li 

al-Nabī Perspektif 

Fikih Ikhtilaf 
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menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta 

menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.19  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

mengenai konsep dilālah fi’li al-Nabī dan beberapa hal yang berkaitan dengan fikih 

iktilaf. Bersumber dari berbagai data kepustakaan yang diolah secara kualitatif 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau teori. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pola pikir atau perspektif  yang digunakan 

dalam membahas objek penelitian. Perspektif yang digunakan harus sesuai atau 

memiliki relevansi terhadap objek yang akan diteliti.20 

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian, adapun 

penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan berikut yaitu: 

a. Pendekatan teologis normatif (syar'i), yaitu memandang bahwa ajaran Islam 

yang bersumber dari kitab suci Alquran dan sunah Nabi saw. menjadi sumber 

inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam. 

b. Pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. 

c. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisa pemikiran 

dengan pertimbangan rasional, terutama ketika melakukan interpretasi dari 

dalil perbuatan Nabi untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. 

 

 

                                                             

19Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 

3-4. 

20Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 
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3. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

Metode pengumpulan dan pengolahan data merupakan teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang akan diteliti dan 

mengolahnya dengan metode kualitatif. Tesis ini merupakan penelitian 

kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Karena tesis ini 

sifatnya adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode library research, yaitu mengumpulkan 

bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan 

dilakukan melalui studi kepustakaan.21  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Alquran, sunah, serta sumber 

lainnya seperti kitab-kitab usul fikih dan kitab yang relevan dengan objek 

penelitian. Sumber kedua adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan 

yang dibahas, laporan penelitian, jurnal ilmiah atau internet. 

Penulis mengumpulkan data melalui hasil telaah dari literatur-literatur yang 

relevan dengan objek penelitian dan mengolahnya dengan menggunakan metode 

kualitatif. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca sejumlah 

literatur atau karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan konsep dilālah fi’li 

al-Nabī dan hal-hal yang berkaitan dengan fikih iktilaf, kemudian dijadikan 

sebagai sumber data. 

b. Penelaahan terhadap buku-buku yang telah dikumpulkan, dengan memilih 

beberapa referensi yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan 

                                                             

21Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 34-35. 
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sumber data primer. Disamping itu, dilengkapi sumber data sekunder yang 

menunjang sumber data primer. 

c. Menerjemahkan literatur-literatur berbahasa arab yang telah dipilih ke dalam 

bahasa indonesia, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

d. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan senantiasa 

konsentrasi pada pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini. 

4. Metode analisis data 

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, 

kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan metode indukatif22, dan 

komparatif. 

Metode induktif merupakan cara analisis data dengan menguraikan 

terlebih dahulu contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta, kemudian dirumuskan 

menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Adapun metode komparatif adalah 

metode yang sifatnya membandingkan perbedaan dan persamaan antara dua atau 

lebih dari sifat-sifat serta fakta-fakta objek penelitian berdasarkan kerangka pikiran 

tertentu. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat beberapa 

pandangan dalam bidang hukum Islam yang akan menghasilkan perbandingan 

hukum. 

Menurut KBBI, analisis memiliki beberapa pengertian. Diantaranya, 

analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

                                                             

22Metode penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis data secara induktif, yaitu 

mengumpulkan data dan dinalisis secara bertahap sedikit demi sedikit dan kemudian dikembangkan, 

diklasifikasi dan dianalisis lebih mendalam sehingga didapatkan kesimpulan atau teori. Lihat: A. 

Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 333-334. 
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musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).23 Dari defenisi ini, dapat 

dikemukakan bahwa kegiatan analisis merupakan suatu proses dalam mengetahui 

hakikat sesuatu dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat 

sehingga dapat memberikan petunjuk dan memudahkan dalam mengambil 

keputusan. 

Kegiatan menganalisis suatu hal dalam sebuah penelitian merupakan salah 

satu metode yang ditempuh dalam banyak penelitian, terutama dalam penelitian 

pustaka. Adapun perihal analisis dalil hukum Islam, ruang lingkup penelitian dalam 

kegiatan analisis ini meliputi dua hal pokok yang dari keduanya muncul istilah dalil 

qaṭ'iy dan dalil żanniy. Kedua macam analisis dalil hukum Islam yang dimaksud 

sebagai berikut: 

Pertama, mengenai analisis keabsahan dan kebenaran dalil. Bentuk analisis 

dalil hukum ini, dengannya peneliti bisa sampai pada kesimpulan bahwa dalil 

tersebut dapat menjadi hujjah (sumber hukum) atau tidak. Kegiatan analisis ini 

berkenaan dengan penelitian mengenai riwayat dalil naqli, orang yang terlibat 

dalam periwayatan, serta jalur periwayatan dalil tersebut. 

Kedua, analisis dalil hukum Islam mengenai kandungan makna dalil serta 

metode dalam penggunaan dalil. Hal ini berkenaan dengan cara menggali dan 

mengeluarkan hukum dari dalil, atau metode istinbāṭ al-aḥkām yang bertitik tolak 

dari cara berpikir yang digunakan. 

Adapun mengenai fokus masalah dan maksud dari analisis dalil hukum 

Islam dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai metode interpretasi dalil 

sunah yang merupakan salah satu sumber pokok hukum Islam. Lebih spesifik lagi, 

penelitian ini berfokus pada metode dalam memahami hukum yang terkandung 

dalam salah satu bagian dari dalil sunah yaitu sunnah fi'liyah (perbuatan nabi). 

                                                             

23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Cet. 

8;Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 58. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk memahami bentuk dilālah fi'li al-Nabi sebagai sebuah metode dalam 

menginterpretasi dalil sunah. 

b. Untuk memahami konsep fikih ikhtilaf dalam fikih Islam. 

c. Untuk mengetahui implikasi dilālah fi’li al-Nabī perspektif fikih ikhtilaf. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum Islam, dan terkhusus lagi bagi orang yang berminat 

mengkaji lebih lanjut mengenai konsep dilālah fi’li al-Nabī dalam berbagai 

permasalahan. Demikian pula, dengan memahami konsep dilālah fi’li al-Nabī 

perspektif fikih ikhtilaf dapat memudahkan untuk menetapkan hukum dan 

permasalahan yang dihadapi umat. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

memberikan kontribusi positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat, terutama bagi para cendekiawan yang menghadapi 

permasalahan yang membutuhkan pemahaman mengenai penelitian ini. 

Terutama pada masalah yang diperselisihkan dengan bersandar pada dalil 

perbuatan Nabi, namun berbeda pada cara memahaminya. Maka penelitian ini 

sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



 
 

21 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM DILĀLAH FIʻLI AL-NABĪ  

A. Dalil Sunah dan Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam 

1. Defenisi Sunah 

a. Sunah secara bahasa 

Sunah atau sunnah secara etimologis merupakan kata bahasa Arab yang 

berarti ṭarīqah (jalan yang biasa ditempuh, cara atau kebiasaan). Atau juga 

bermakna sīrah (perilaku), mencakup ṭarīqah atau sīrah yang baik ataupun buruk.1 

Hal ini sebagaimana yang dipahami secara bahasa dari salah satu sabda Nabi saw. 

لَامُُِفُُِسَنَُُّمَنحُ سح ر هَاُفلَهُ ُحَسَنَةًُُس نَّةًُُالْحِ رُ ُأَجح ُأ ج ورهِِمحُُمِنحُُينق صَُُأَنحُُغَيْحُُِمِنحُُبعحدَهُ ُبِِاَُعَمِلَُُمَنحُُوَأَجح
ءُ  لَامُُِفُُِسَنَُُّوَمَنحُُشَيح سح ُيق صَُُأَنحُُغَيْحُُِمِنحُُبعحدِهُُِمِنحُُبِِاَُعَمِلَُُمَنحُُوَوِزحرُ ُوِزحر هَاُعَلَيحهُُِكَانَُُُسَيِ ئَةًُُس نَّةًُُالْحِ
ءُ ُأَوحزَارهِِمحُُمِنحُ  2شَيح

Artinya: 

Barangsiapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam Islam, maka dia 
akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang 
memberikan contoh kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, 
dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka 
sedikit pun. 

Begitupula disebutkan dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Fath/48: 23. 

ُتََِدَُلِسُ  وَلَنح ل ُۖ بح قَـ ُ ُمِنح ُخَلَتح ُِالَّتِِحُقَدح اُللَّ أ دِيحلًاُس نَّةَ بح تَُـ اُللَّ أِ ُنَّةِ

Terjemahnya:

                                                             

1Jamaluddin Ibnu Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz 13 (Beirut: Dar ṣādir, 1414 H), h. 225. 

2Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Beirut: Dar Ihyāʼ al-

Turāṡ al-ʻArabī, t.th.), h. 704. Hadis No. 1017. 
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(Demikianlah) hukum Allah, yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-
kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.1 

Dalam QS al-Ahzab/33: 62. disebutkan 

ُتََِدَُلُِ وَلَنح ل ُۚ بح قَـ ُ ُِفُِِالَّذِيحنَُخَلَوحاُمِنح اُللَّ أ دِيحلًاُس نَّةَ بح تَـ ُِ اُللَّ أ ُس نَّةِ

Terjemahnya: 

Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah 
terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada 
sunnah Allah.2 

b. Sunah secara istilah 

Jika diteliti dengan seksama, ada beberapa kata bahasa Arab yang memiliki 

arti secara etimologis berbeda dengan pengertian secara istilah syar'inya, sehingga 

harus dipahami sesuai konteksnya. Misalnya kata salat, yang secara bahasa 

bermakna doa, namun memiliki makna dalam istilah fikih yang berarti ibadah yang 

memiliki tata cara tertentu yang telah ditetapkan syariat. 

Begitupula dengan sunah secara terminologis, bahkan memiliki beberapa 

defenisi berbeda dari maknanya secara bahasa. Sehingga istilah sunah yang 

digunakan dimaknai sesuai disiplin ilmu masing-masing. Dalam cabang ilmu hadis 

misalnya, sunah yang semakna dengan istilah hadis didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang disandarkan dan berasal dari Nabi yang mencakup perkataan, 

perbuatan, persetujuan atau taqrīr, sifat fisik (khalqiyah) dan akhlak (khuluqiyah). 

Sebagian ulama hadis memperluas definisi tersebut bahwa hadis juga mencakup 

                                                             

1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 

513. 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 326. 
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seluruh informasi yang terkait dengan Nabi saw. baik sebelum diutus sebagai Nabi 

atau sesudahnya.1 

Dalam disiplin ilmu akidah, sunah juga memiliki makna tersendiri yang 

lebih mendekati makna bahasa yang berarti jalan, cara, atau kebiasaan yang 

dinisbatkan kepada Nabi saw, sehingga dikenal istilah ahlussunnah waljamā'ah. 

Dalam sejarah teologi umat Islam, istilah ahlussunnah waljamā'ah muncul sebab 

adanya penyimpangan kelompok Islam yang keluar dari petunjuk dan jalan Nabi.2 

Berbeda dengan istilah yang dikenal dalam ilmu fikih, sunah merupakan 

sinonim dari kata nāfilah, mandūb, taṭawwu', dan mustaḥab. Keempat istilah ini 

juga bermakna: sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, namun bersifat anjuran 

tanpa penegasan kewajiban menunaikan. Sehingga mengerjakannya mendapat 

pahala, dan tidak dianggap berdosa jika ditinggalkan.3 

Sebagian ulama ada yang mengkhususkan istilah sunah pada ibadah-ibadah 

yang rutin dikerjakan Nabi, seperti salat witir, salat rawatib, puasa senin kamis dan 

lainnya. Para fukaha juga menggunakan istilah ini ketika membahas masalah talak. 

Ada yang disebut talak sunah yang berarti talak yang dibolehkan dalam syariat, 

lawan dari talak bid'ah yang merupakan talak yang tidak sesuai tuntunan seperti 

mentalak istri dimasa haidh, atau talak tiga yang dijatuhkan dalam sekali ucapan.4 

                                                             

1Muhammad Ba Jam'ān, Al-Sunnah al-Nabawiyah al-Maṣdar al-Ṡāni li al-Tasyrī' al-Islāmi 

wa Makānatuhā min haiṡu al-Iḥtijāj wa al-'Amal (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, t.th), h. 8. 

2Utsman Dhumairiyah, Madkhal li Dirāsah al-'Aqīdah al-Islāmiyah, Juz 1 (Jeddah: 

Maktabah al-Sawādi, 1996), h. 94. 

3Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub 

al-'Ilmiyah, 2003), h. 60. 

4Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-Syar'iyah, 

Juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), h. 20. 
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Adapun yang dimaksudkan dengan istilah sunah dalam tesis ini adalah lebih 

dekat dengan terminologis yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Sebab inti 

bahasan ilmu usul fikih berfokus pada sunah dalam kapasitasnya sebagai dalil syar'i 

atau sumber hukum Islam. Para ulama usul memandang Nabi saw. sebagai sosok 

yang menjelaskan hukum syariat dan meletakkan kaidah-kaidah kepada para 

mujtahid sepeninggal Nabi. Maka dari pada itu, sunah diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berasal dari Nabi saw. selain Alquran, baik berupa perkataan, 

perbuatan, taqrīr atau ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan 

Allah yang disyariatkan kepada manusia.5 

Maka menurut pengertian ini, sunah merupakan salah satu dalil yang 

digunakan dalam penetapan hukum fikih suatu masalah.  

c. Perbedaan Sunah dan hadis 

Penamaan sunah dan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi saw. bukan 

merupakan istilah baru yang diinisiasi melalui ijtihad para ulama. Namun kedua 

istilah ini berdasar pada sabda Nabi, kemudian para ulama menguraikan hakikat 

dan definisinya. Berikut beberapa sabda Nabi yang menyebut istilah sunah: 

Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadraknya: 

اللُو كُتابُ تركتُفيكمُماُإنُاعتصمتمُبهُفلنُتضلواُأبدا اُللُسنةياُأيهاُالناسُإنيُقدُ نبيهُصلىُ
6ُعليهُوسلم

Artinya: 

                                                             

5Abdul Karim bin Ali al-Namlah, Itḥāf Żawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍah al-Nāẓir (Cet. 

5;Riyadh: Makatabah al-Rusyd, 2008), h. 833. 

6Al-Hakim. Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain, Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 

h. 171. 
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Wahai sekalian manusia, sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu 
yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat 
selamanya, yaitu Kitābullah dan sunah Nabi-Nya saw. 

Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: 

 7فليسُمنيُسنتيفمنُرغبُعنُ

Artinya: 

Barangsiapa yang menolak sunahku maka dia bukanlah bagian dariku.  

كُثيْا،ُفعليكمُ وسنةُالخلفاء،ُالمهديينُُبسنتيفإنهُمنُيعشُمنكمُبعديُفسيْىُاختلافا
بِلنواجذُالراشدين،ُتمسكواُبِا  8وعضواُعليها

Artinya: 

Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang tetap hidup (setelah 
kematianku), niscaya ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka, 
berpegang teguhlah kalian dengan sunahku dan sunah khulafā’ al-rāsyidīn 
yang memperoleh petunjuk dan ilmu. Pegang erat dan gigitlah sunah 
tersebut dengan gigi geraham kalian. 

Sedangkan istilah hadis terdapat dalam salah satu sabda Nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 

ُِ اُللََّّ ولَ ُرَس  يَُا اُللََُِّّعنُأبُّهريرةُأنََّه ُقَالَ:ُقِيلَ ول  ُرَس  ُالحقِيَامَةِ،ُقَالَ مَ وح يَـ ُالنَّاسُِبِشَفَاعَتِكَُ عَد  ُأَسح مَنح
ُهَذَاُ ألَ نِيُعَنح ُلََُيَسح رَةَُأَنح يحـ رَ أُبََُِه  يَُا ت  نح نَـ ُظَ عَلَيحهُِوَسَلَّمَ:ُلَقَدح اُللََُّّ  ُمِنحكَُلِمَاُُالْْ دِيثِ صَلَّى أَحَد ُأَوَّل 

اُللََُّّ  ُقَالَُلََُإِلَهَُإِلََّ مَُالحقِيَامَةُِمَنح وح يَـ ُالنَّاسُِبِشَفَاعَتُِِ عَد  دِيثِ،ُأَسح ُحِرحصِكَُعَلَىُالْحَ ُمِنح ُخَالِصًاُرَأَيحت 
سِهُِ فح نَـ ُ بِهُِأَوح لح قَـ ُ 9ُمِنح

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ada yang bertanya kepada Rasulullah saw., 
"Wahai Rasulullah siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu pada 

                                                             

7Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugīrah a-Juʻfī al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 

Juz 7 (Damaskus: Dar Tawq al-Najāh, 1422H), h. 2. 

8Sulaiman bin al-Asy'aṡ Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Risalah al-

Ilmiyah, 2009), h. 17. 

9Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugīrah a-Juʻfī al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 

Juz 1, h. 31. Hadis No. 99. 
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hari kiamat?" Rasulullah saw. menjawab, "Aku telah menduga wahai Abu 
Hurairah bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan 
masalah ini. Karena kulihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang 
yang berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang 
mengucapkan Lā ilāha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya". 

Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan secara sekilas bahwa sunah 

merupakan sinonim dari kata hadis. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama, 

yang sebagiannya membedakan kedua istilah tersebut. Perbedaan kedua istilah ini 

bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. 

Salah satunya dari segi asal kata atau makna secara bahasa, keduanya jelas 

berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sunah berarti ṭarīqah (jalan 

yang biasa ditempuh, cara atau kebiasaan), atau sīrah (perilaku). Adapun hadis 

memiliki beberapa makna secara bahasa. Pertama : Hadis bermakna jadīd yakni 

sesuatu yang baru, lawan dari kata qadīm yakni sesuatu yang lama atau usang. 

Kedua : Hadis bermakna qarīb yakni sesuatu yang dekat masanya. Ketiga : Hadis 

bermakna khabar yakni berita, atau mā yataḥaddaṡu bihī annāsu yakni sesuatu 

yang dibicarakan oleh manusia. 10  

Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa hadis adalah sesuatu yang 

diriwayatkan dari Nabi saw. berupa ilmu pengetahuan teori (teoritis). Teori 

mengenai asal usul riwayat dan keabsahan sebuah hadis, serta subtansi maksud atau 

fikih hadis. Sedangkan sunnah adalah suatu tradisi yang kerap dikerjakan oleh Nabi 

berupa perkara yang bersifat amalan (praktis).11  

Perbedaan tersebut terlihat dalam pembahasan klasifikasi dan pembagian 

hadis dan sunah. Hadis menurut kualitasnya dibagi menjadi hadis sahih, hasan, 

dhaif, sedangkan istilah ini tidak dipakai bersanding dengan sunah. Karena semua 

                                                             

10Jamaluddin Ibnu Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz 2, h. 133. 

11Rif'at Fauzi, Tawṡīq al-Sunnah fi al-Qarn al-Ṡāni al-Hijrī: Ususun wa ittijāhāt (Mesir: 

Maktabah al-Khananji, 1981), h. 20. 
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yang disebut sunah tidak dapat dikatakan sebagai sunah yang daif, apalagi mauḍūʻ 

atau palsu. Walaupun, hadis bisa saja disandingkan dengan unsur sunah qaulī, fiʻlī, 

dan taqrirī, namun hadis lebih identik dengan salah satu dari ketiganya yakni qaulī. 

Kesimpulannya, jika telah dipahami bahwa sunah atau hadis merupakan 

dalil syar'i dan sumber dalil kedua setelah Alquran, maka kedua istilah tersebut 

tidak ada bedanya. Walaupun sunah lebih umum dan luas cakupannya dibanding 

hadis. Istilah hadis lebih sering digunakan oleh para ulama hadis dibanding istilah 

sunah, dalam disiplin ilmu hadis. Sebab pokok bahasannya mengenai asal usul serta 

kebenaran riwayat yang disandarkan kepada Nabi (ilmu riwāyah), serta mengenai 

subtansi dari riwayat tersebut (ilmu dirāyah). Sedangkan dalam ilmu usul fikih, 

lebih familiar digunakan istilah sunah, sebab pokok bahasan utamanya adalah dalil 

yang merupakan dasar hukum yang sudah final keabsahan penisbatannya kepada 

Nabi setelah melewati verifikasi ulama hadis. 

2. Kedudukan Sunah sebagai sumber hukum Islam 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam defenisi sunah perspektif disiplin 

ilmu usul fikih, dipahami bahwa sunah merupakan salah satu maṣādir al-tasyrī' atau 

sumber hukum dalam Islam. Sebagai sumber hukum Islam, sunah berada satu 

tingkat di bawah Alquran. Artinya jika sebuah perkara, dalil dan hukumnya tidak 

ditemukan dalam Alquran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah sunah. 

Karena pada hakikatnya, sunah merupakan representatif dari yang Allah swt. 

kehendaki dalam hukum yang berlaku dan ditetapkan untuk manusia. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 80. 

ُفَمَآُاَُ وَلَ أ تَـ ُ اُللَّ أَُُۚوَمَنح طَاعَ ُاَ قَدح فَـ لَُ وح لرَّس  ُي طِعُِا ُحَفِيحظًاُۗمَنح ُرحسَلحنأكَُعَلَيحهِمح

Terjemahnya: 
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Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah 
menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka 
(ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi 
pemelihara mereka.12 

Urgensi dan kedudukan sunah sebagai sumber hukum dalam Islam 

dipertegas dengan perintah mentaati Nabi yang digandengkan dengan perintah taat 

kepada Allah, hal ini disebutkan dalam QS. al-Nisā/4: 59. 

اُللَّ أَُ وا ع  يحـ اُاَطِ وحٓ ن ـ هَاُالَّذِيحنَُاأمَ ي ـ لُياأَٓ واُا ع  يحـ ُ...وَاَطِ رُِمِنحك محۚ َمح لَُوَا ولَُِالَح وح ُرَّس 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.13 

Hal tersebut kembali dipertegas dengan kewajiban ittibā' kepada Nabi, 

sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-A'rāf/7: 158. 

يحـُ ُجََِ ُِالِيَحك مح اُللَّ أ ل  وح ُرَس  ح ُاِني ِ هَاُالنَّاس  ي ـ ياأَٓ ُلَهُق لح تُُِم لحكُ عًاُۨالَّذِيح وأ َرحضُُِۚالسَّمأ ُيُ حيُه وَُُاِلََُُّالِأهَُُلََُُٓوَالَح
يحت ُۖ اُوَيُِ  وح ن ـ لِهُِوَرَُُبِللَّ أُُِفَاأمِ وح مِنُ ُالَّذِيحُُالَح مِ ي ُُِالنَّبِ ُُِس  ؤح تِهُبِللَّ أُُِي ـ ع وحهُ ُوكََلِمأ وحُُلَعَلَّك محُُوَاتَّبِ ُنَُتََحتَد 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan 
Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan 
mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) 
Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-
Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.”14 

                                                             

12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 91 

13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87. Lihat juga QS. Ali 

'Imran/3: 32. 

بُّ  ا يُحِ
َ
َ ل وْا فَاِنَّ اللّٰه

َّ
ۚ  فَاِنْ تَوَل

َ
سُوْل َ وَالرَّ طِيْعُوا اللّٰه

َ
 ا
ْ
فِرِيْنَ قُل

ٰ
ك
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah 

bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 170. 
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Lebih diperinci lagi perintah menerima apa yang Nabi bawa, begitupula 

perintah meninggalkan sesuatu yang Nabi larang disebutkan dalam QS. al-A'rāf/59: 

7. 

ُعَنحه ُفَُ ه ُوَمَاُنَأىك مح وح ذ  ُفَخ  وحل  لرَّس  ُ...ُوَمَآُاأتأىك م ُا اۚ وح ه  تَـ َُشَُانحـ اُللَّ أ َُاِۗنَّ اُللَّ أ وا ق  تّـَ ُدِيحد ُالحعِقَابِ ُوَا

Terjemahnya: 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.15 

Landasan lain yang menguatkan sunah sebagai sumber hukum Islam, selain 

adanya kewajiban taat dan ittibā' kepada Nabi, juga bahwa Nabi merupakan sosok 

teladan, model terbaik dalam kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-

Aḥzāb/33: 21. 

ُرَسُ  ُفِح كَُانَُلَك مح دح ُُلَقَ وَة ُحَسَنَة ُلِ مَنح ُِا سح اُللَّ أ لِ وَذكََُكَُوح أخِرَُ مَُالَح وح يَـ َُوَالح اُللَّ أ وا ج  رح يَـ اًُۗانَُ كَُثِيْح َ اُللَّ أ ُرَ

Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.16 

Selain dalil Alquran yang menjadi landasan sunah sebagai sumber hukum 

Islam, juga ada konsensus ijmak para sahabat yang menyebutkan kewajiban umat 

Islam untuk mematuhi apa yang Nabi bawa, baik ketika masih hidup atau setelah 

wafatnya. Juga secara rasional, Allah dalam Alquran menyebutkan banyak perintah 

yang bersifat global tanpa adanya penjelasan tata cara pelaksanaannya. Sehingga 

umat Islam wajib merujuk kepada penjelasan sunah. 

                                                             

15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 158. 

16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 420. 
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Sunah selain menjelaskan maksud Alquran untuk menguatkan 

kandungannya, sunah juga menjadi penjelas ayat-ayat Alquran yang bersifat 

mujmal, musytarak, musykil dan khafi. Sunah bahkan menjadi pelengkap beberapa 

hal yang tidak termaktub dalam Alquran.17 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sunah merupakan sumber 

hukum Islam yang berada pada posisi kedua setelah Alquran. Walaupun dari segi 

kekuatan hukumnya, Alquran dan sunah sama-sama kuat dalam hal landasan dan 

sumber hukum Islam. Adapun maksud bahwa sunah berada pada posisi kedua 

setelah Alquran adalah lebih kepada segi ṡubūt al-riwāyah atau keabsahan sumber 

periwayatannya. Maka dikenal dalam usul fikih tingkatan dalil dari segi keabsahan 

sumber, dua istilah yaitu qaṭ'iy al-ṡubūt dan ẓanniy al-ṡubūt.18  

Alquran dan sunah sama-sama diwariskan dari generasi ke generasi melalui 

proses periwayatan. Sehingga Alquran menempati posisi pertama sebab seluruh 

isinya diriwayatkan melalui jalur yang mutawātir atau qaṭ'iy al-ṡubūt. Berbeda 

dengan Alquran, sunah terbagi menjadi dua kelompok, pertama disebut dengan 

mutawātir19 dan yang lain disebut āḥād.20 Para ulama hadis sepakat mengenai 

keabsahan sumber riwayat mutawātirah, walaupun mereka berbeda dalam hal 

penentuan hadis-hadis yang tergolong dalam kelompok riwayat yang mutawātirah. 

Adapun sebuah hadis āḥād, sebelum sah dijadikan dalil hukum, harus melalui 

                                                             

17Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I;Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 36-37. 

18Muhamad Mas'ud, "Dalil Qath'i dan Zhanni", Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan 

Sosial Budaya 13, No. 1 (2019): h. 95. 95-106. 

19Mutawātir merupakan riwayat hadis yang memiliki banyak periwayat dalam setiap 

tingkatannya sehingga riwayat tersebut tidak diragukan keabsahannya sebab tidak kemungkinan 

para periwayat tersebut bersepakat dalam kesalahan dan kedustaan. 

20Kelompok kedua inilah yang mayoritas, sebab hadis atau sunah mutawatir sangat sedikit 

jumlahnya. Hadis ahad yang mendominasi hadis Nabi ini diriwayatkan beberapa periwayat saja, 

sehingga harus melewati proses validasi keabsahan hadis. 
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proses validasi sebagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama 

hadis. 

3. Macam-macam Sunah 

Dari penjelasan pada pembahasan sebelumnya, telah dipahami hakikat 

sunah, perbedaannya dengan istilah hadis, serta kedudukannya sebagai sumber 

hukum. Maka pada pembahasan ini akan dipaparkan macam-macam sunah yang 

tertuang dalam defenisi yang telah disebutkan menurut perspektif disiplin ilmu usul 

fikih. Sehingga sunah yang dimaksud adalah dari sisi kedudukan sunah sebagai 

salah satu dalil dan sumber hukum dalam Islam.  

Secara umum, sunah dari sudut pandang ilmu usul fikih terbagi menjadi tiga 

kelompok besar: sunah qauliyah, sunah  fiʻliyah, dan sunah taqrīriyah.21 

a. Sunah Qauliyah 

Sunah qauliyah adalah segala bentuk ucapan atau perkataan yang 

dinisbatkan kepada Nabi saw. berisi berbagai tuntunan dan petunjuk. Ucapan atau 

perkataan Nabi yang dimaksud dapat berupa pernyataan, perintah, anjuran serta 

larangan yang disampaikan dalam bentuk respon terhadap suatu keadaan, dialog 

dengan para sahabat, jawaban atas pertanyaan yang diajukan, atau dalam bentuk 

lain seperti khutbah. 

Ditinjau dari tingkatannya, Sunah qauliyah menempati urutan pertama dari 

segi kualitas, lebih tinggi dibanding dengan sunah fiʻliyah dan sunah taqrīriyah. 

Dari segi redaksi hadis yang diriwayatkan, sunah qauliyah terbagi dua. Ada redaksi 

yang merupakan murni dari sabda Nabi langsung, ada juga yang melalui 

                                                             

21ʻIyāḍ bin Nāmī bin ʻIwaḍ al-Sulamī, Uṣūl al-Fiqh allażī lā Yasaʻ al-Faqīh Jahlahu 

(Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2005), h. 104. 
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periwayatan dengan menggunakan redaksi sahabat penyampai hadis atau biasa 

diistilahkan sebagai hadis riwāyah bi al-ma'nā. 

b. Sunah Fiʻliyah 

Sunah fiʻliyah adalah segala perbuatan atau aktifitas yang dinisbatkan 

kepada Nabi saw. Sunah  fiʻliyah juga bisa diartikan sebagai bentuk perbuatan Nabi 

yang diberitakan oleh para sahabat sebagaimana yang mereka saksikan langsung 

dari Nabi. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan sunah fiʻliyah hampir semuanya 

berasal dari redaksi pemberitaan sahabat, berbeda dengan sunah qauliyah. 

Sunah fiʻliyah berada pada posisi kedua setelah sunah qauliyah dari segi 

kualitas. Berbeda dengan Sunah qauliyah yang merupakan sabda Nabi dapat 

dikenali melalui lafaz "qāla al-Nabi" atau "qāla Rasūlullah", Sunah fiʻliyah dapat 

dikenali dengan lafaz sahabat perawi dalam menceritakan perbuatan Nabi "kāna al-

Nabi" atau dengan lafaz "ra-aytu/ra-aynā" yang menunjukkan persaksian langsung 

dari apa yang sahabat lihat. 

c. Sunah Taqrīriyah 

Sunah Taqrīriyah merupakan taqrīr, persetujuan atau ketetapan Nabi saw. 

terhadap sesuatu yang terjadi atau perihal yang dilakukan sahabat. Jadi sunah 

taqrīriyah adalah sunah Nabi yang berupa isyarat tanda setuju Nabi terhadap 

perbuatan sahabat yang diketahui atau disaksikan oleh Nabi sendiri. Persetujuan 

atau ketetapan Nabi tersebut dipahami, sebab tidak ada teguran atau larangan, 

bahkan Nabi cenderung mendiamkan. Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu 

perbuatan yang dilakukan sahabatnya dengan atau tanpa penegasan secara verbal 

sebagai tanda setujunya atas perbuatan tersebut. 
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Dalam bukunya yang berjudul "Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām 

al-Syar'iyah", Muhammad Sulaiman al-Asyqar menyebutkan nukilan dari al-

Zarkasyi bahwa sunah bahkan dapat dibagi menjadi delapan. Namun setelah 

menyebutkan kedelapan pembagian sunah tersebut, al-Asyqar membuat 

kesimpulan bahwa pembagian sunah tersebut pada dasarnya kembali kepada dua 

kelompok besar pembagian sunah yakni sunah qauliyah dan sunah fiʻliyah.22 

B. Hakikat dan Urgensi Pembahasan Dilālah Fiʻli al-Nabī dalam Usul Fikih 

1. Hakikat Sunah Fiʻliyah 

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai rasul, utusan 

penyampai risalah Allah kepada manusia. Dan sebagai seorang rasul, Nabi 

mempunyai tugas bayān, taʻlīm, dan tazkiyah dalam mengemban risalah Allah 

sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Jumuʻah/62: 2. 

َُ عَثَُفُِِالَح مِ ين  بَـ ُ وحلًَُُه وَُالَّذِيح محُُرَس  ه  نحـ اُمِ  وح ل  تحـ هِمحُُاأيأتِهُلَيحهِمحُعَُُيَـ يح زَكِ  ي ـ هُ ُوَ عَلِ م  ي ـ ُالحكِتأبَُُمُ وَ
مَةَُ كح نحُُوَالْحِ اُُوَاِ وح ن ـ لُ ُمِنحُُكَا بح ُم بِينح نُُضَلألُ ُلَفِيحُُقَـ

Terjemahnya: 

Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari 
kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, 
menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 
Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam 
kesesatan yang nyata.23 

Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Nabi saw., sebagaimana dalam salah satu 

sabdanya, sebuah hadis riwayat Imam Muslim. 

                                                             

22Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 50. 

23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 553. 
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الللَُيبعثنيُمعنتا،ُولَُمتعنتا،ُولكنُبعثنيُمعلماُميسرا  24إنُ

Artinya: 

Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai seorang yang kaku dan keras, 
akan tetapi Ia mengutusku sebagai seorang pendidik yang mempermudah. 

Dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang muʻallim atau pendidik, Nabi 

saw. menggunakan berbagai macam wasilah dan metode agar risalah Allah sampai 

pada manusia. Paling tidak ada dua wasilah yang digunakan Nabi dalam 

menyampaikan risalah dan mendidik para sahabat, yakni melalui wasilah verbal 

dan juga melalui qudwah atau teladan dalam perbuatan. Keduanya terekam dalam 

berbagai riwayat yang dikenal dengan istilah sunah qauliyah dan sunah fiʻlīyah. 

Dalam menyampaikan risalah dan mendidik para sahabat, wasilah verbal 

merupakan wasilah yang paling menonjol, terlihat dari mayoritas hadis yang 

diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis merupakan sunah qauliyah, sabda Nabi. 

Karena Nabi sebagai penyampai risalah, tentu penyampaian secara lisan akan lebih 

jelas dengan bahasa komunikasi yang langsung. Meskipun demikian, dari sunah 

fiʻliyah terlihat betapa penting teladan yang Nabi perankan melalui tingkah 

perbuatan, perilaku keseharian Nabi. 

Allah swt. adalah zat Yang Maha Tahu kecenderungan tabiat dan maslahat 

kebaikan manusia. Ia tidak hanya mengirimkan Rasulullah agar menjelaskan risalah 

Allah melalui penjelasan lisannya saja. Namun Allah swt. mengutus Rasulullah 

sebagai contoh nyata yang aplikatif terhadap risalah ilahi yang sempurna. 

Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. 

                                                             

24Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, h. 1104. Hadis No. 

1478. 
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ُسَأَلَُعَُ تَُأَنَُّسَعحدَُبحنَُهِشَام  ُ:ُألََسح عَلَيحهُِوَسَلَّمَ.ُفقَالَتح ُصَلَّىُاللََُّّ  عَنحُخ ل قُِرَس ولُِاللََِّّ ائِشَةَُ
ُ:ُفإَِنَُّخ ل قَُ الحق رحآنَُ؟ُقاَلَُ:ُبلَىُ.ُقَالَتح كَُانَُالحق رحآنَُُُاللََُِّّبِ ُِنَُتقحرأَُ  عَلَيحهُِوَسَلَّمَ 25ُُصَلَّىُاللََُّّ 

Artinya: 

Sa’ad bin Hisyam bertanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha tentang 
akhlak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Ia pun berkata: “tidakkah 
engkau membaca Alquran?” Sa’ad pun menjawab: “ya”, kemudian ‘Aisyah 
pun berkata: “sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam adalah Alquran. 

Contoh nyata yang disaksikan oleh para sahabat menjadikan mereka 

generasi yang paling paham akan risalah Allah. Adapun manusia yang datang 

setelah generasi sahabat tidak menyaksikan perbuatan Nabi, namun dapat 

menyaksikannya melalui riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat 

Nabi. 

Suatu ketika ada tiga orang yang mendatangi rumah Nabi seraya menggali 

informasi mengenai ibadah keseharian Nabi. Setelah mendapatkan informasi yang 

diinginkan, mereka kemudian berazam untuk melebihi ibadah Nabi, sebab mereka 

tidak memiliki jaminan surga seperti Nabi. Salah seorang diantara mereka berniat 

untuk menghabiskan malamnya untuk salat tanpa tidur, orang kedua berazam untuk 

berpuasa tanpa berbuka, dan yang lainnya berkeinginan hidup membujang demi 

ibadah. Setelah sampai berita tersebut kepada Rasulullah, ia mengatakan: 

،ُوَأ صَلِ يُوَأرَحق د ،ُوَأتََـزَوَّ ُلهَ ،ُلَكِنيِ حُأَص وحم ُوَأ فحطِر  شَاك محُللَُِّوَأتَحـقَاك مح اِللُإِني حُلَأَخح ج ُالنِ سَاءَ،ُأمََاُوَ
ُس نَّتِِحُفَـلَيحسَُمِنيِ حُ ُرَغِبَُعَنح 26ُفَمَنح

Artinya: 

                                                             

25Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1, h. 512. Hadis No. 

746. 

26Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugīrah a-Juʻfī al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 

Juz 7, h. 2. Hadis No. 5063. 
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Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah 
dan paling takwa kepadaNya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan 
aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan 
aku juga menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunahku, 
maka ia tidak termasuk golonganku. 

Dalam hadis tersebut, Nabi bukannya menyebutkan ayat Alquran atau 

menunggu wahyu turun kepadanya untuk meluruskan tiga orang tersebut. Namun 

Nabi meluruskan pemahaman ketiganya dengan menjelaskan ibadah yang ia lakoni 

sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa barangsiapa yang melampaui batasan yang telah 

dipraktikkan oleh Nabi, maka ia telah keluar dari batasan syariat. 

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa sunah fiʻliyah merupakan salah 

satu unsur dari risalah yang diperankan Nabi. Sehingga ada taklif untuk beriqtidā' 

dan mencontohi yang Nabi lakukan, karena perbuatan Nabi merupakan dalil hukum 

syar'i. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua yang Nabi lakukan merupakan 

dalil yang memiliki implikasi hukum. Dalam hadis yang telah disebutkan diatas, 

Nabi menjelaskan bahwa ia adalah qudwah atau contoh teladan dalam urusan takwa 

kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi memberikan keterangan dan penegasan, 

sebagaimana dalam riwayat hadis 

محُ يَاك  نحـ بُِِمَحرُِد  لَم  ُأَعح ت مح نحـ أَ
27ُ

Artinya: 

Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. 

Hadis tersebut menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan urusan 

duniawi, maka Nabi mengembalikan kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. al-Naḥl/16: 43 dan QS. al-Anbiyā'/21: 7. 

نَنُ وح لَم  عح تَـ ُلََُ ت مح نحـ كُ  نح رُِاِ لذِ كح لَُا اُاهَح وحٓ ل  سح ـَ ُ...ُفَ

                                                             

27Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 4, h. 1836. Hadis No. 

2363. 
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Terjemahnya: 

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui.28 

Penjelasan mengenai hal ini, akan dipaparkan secara rinci dalam bahasan 

klasifikasi perbuatan Nabi. 

2. Urgensi Pembahasan dilālah fiʻli al-Nabī dalam Usul Fikih 

a. Pembahasan ilmu dilālah dalam disiplin ilmu Usul Fikih 

Nuṣūṣ atau teks Alquran dan sunah yang merupakan landasan pokok umat 

Islam dalam beragama datang dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, 

para ulama usul menyatakan bahwa diantara langkah penting untuk memahami 

kandungan hukum dari keduanya, memerlukan pemahaman terhadap uṣlūb (gaya 

bahasa Arab) dan metode dalam menetapkan dilālah sebuah dalil atau nash.29 

Maka dari itu, para ulama ushul melalui proses istiqra' dan telaah terhadap 

uṣlūb (gaya bahasa Arab), serta memperhatikan pendapat para ahli bahasa, mereka 

merumuskan kaidah-kaidah dalam menginterpretasi lafadz-lafadz yang terkandung 

dalam teks Alquran dan sunah. Melalui kaidah-kaidah tersebut, teks atau lafadz 

yang tadinya samar menjadi jelas, memberi solusi pada teks-teks yang kelihatannya 

saling bertentangan, hingga pada menakwilkan teks atau lafadz yang membutuhkan 

takwil dan penafsiran. 

Kaidah-kaidah bahasa yang dirumuskan oleh ulama ushul biasa diistilahkan 

dengan dilālah al-alfāẓ atau dilālah lafẓiyah. Secara etimologi kata dilālah adalah 

kata dalam bahasa Arab, sepadan dengan kata dalālah dan dulūlah (لَة  )دَلَلََة/دِلََلَة/د ل وح
                                                             

28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 272. 

29Abdul Wahhab al-Khallaf, ʻIlmu Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 

1956), h. 140. 
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yang merupakan bentuk mashdar dari ( ُ يَد لُ ُ-دَلَّ ) yang bermakna menunjukkan atau 

mengarahkan kepada sesuatu.30
 Menurut Ragib al-Asfahani dilālah adalah wasilah 

untuk mengetahui hakikat makna sesuatu.31  

Secara terminologi, dilālah adalah metode dalam memahami madlūl 

(makna) dari sebuah lafadz/dalil.32 Berbicara mengenai dilālah al-alfāẓ, maka 

sebuah nash atau teks dari Alquran dan sunah yang berupa lafadz berbahasa Arab, 

untuk memahami makna atau madlūlnya diperlukan metode interpretasi yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh al-Syāri'. 

b. Posisi dilālah fiʻli al-Nabī dalam kajian Usul Fikih 

Secara umum, pembahasan mengenai dilālah al-alfāẓ atau metode dalam 

menginterpretasi dalil Alquran dan sunah mengarah kepada teks dalil dari segi 

lafaz. Sehingga kajian dilālah dalam ilmu usul fikih dimaksudkan untuk mengkaji 

kaidah dalam memahami dalil dari aspek kebahasaannya. 

Dalam pembahasan mengenai macam-macam dalil sunah, telah disebutkan 

bahwa secara garis besar sunah terbagi menjadi dua kelompok, yakni sunah 

qauliyah dan sunah fiʻliyah. Sunah qauliyah merupakan inti objek kajian dilālah al-

alfāẓ yang menjadi pembahasan dan topik utama dalam interpretasi dalil sunah dari 

segi kebahasaannya. Hal ini menjadi fokus utama hampir semua ulama usul fikih, 

oleh karena itu mereka membahas panjang lebar mengenai hal ini.  

Adapun mengenai dilālah fiʻli al-Nabī, menurut al-Asyqar bahwa 

pembahasan mengenai metode interpretasi sunah fiʻliyah tidak mendapatkan porsi 

                                                             

30Fairuz Abadi, Qāmūs al-Muhīṭ, Juz 3 (Kairo: Matbaáh Umairiyah, 1301H), h. 365. 

31Ragib al-Asfahani, al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān, h. 316. 

32Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjāni, Kitāb al-Ta'rifāt (Beirut: Dar al-Nafāis, 2007), h. 

172. 



39 
 

 
 

yang seimbang. Padahal riwayat sunah fiʻliyah hampir menyamai jumlah riwayat 

sunah qauliyah, sebagaimana yang dikumpulkan oleh al-Suyūtī dalam bukunya al-

Jāmi' al-Kabīr. Namun sebagian besar ulama usul, hanya sekedar menyebutkan 

bahagian kecil dari sunah fiʻliyah sebagai pelengkap bahasan sunah qauliyah. 

Padahal menurut al-Asyqar, salah satu faktor terjadinya silang pendapat dalam 

penetapan hukum sebuah permasalahan adalah perbedaan interpretasi atau cara 

memahami tindakan perbuatan Nabi. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa 

perbedaan interpretasi dalam memahami perbuatan Nabi inilah yang menjadi salah 

satu sebab utama terjadinya perbedaan pendapat dalam banyak masalah khilāfiyah 

dalam bab fikih.33 

C. Klasifikasi Fiʻil al-Nabī dan Bentuk Istinbāṭ Hukumnya 

Para ulama telah menyebutkan macam-macam bentuk perbuatan Nabi 

dengan berbagai metode pengklasifikasiannya. Setelah dikaji, sebagian ulama lebih 

condong mengklasifikasikan sunah secara umum dengan memakai istilah 

taṣarrufāt al-Nabi yang kadang dipahami sebagai perbuatan Nabi. Padahal 

taṣarrufāt lebih luas mencakup perbuatan dan juga selainnya. Artinya, para ulama 

yang menyebutkan klasifikasi sunah, tidak membedakan antara perkataan, 

perbuatan, dan taqrir Nabi sehingga mencakup segala aspek. 

Seperti Imam al-Qarāfi dalam kedua bukunya al-Furūq dan al-Iḥkām ia 

mengklasifikasi taṣarrufāt al-Nabi menjadi empat: tablīg, fatwā, qaḍā', dan 

imāmah.3435 Begitupula Waliyullah al-Dahlawi, ia membagi taṣarrufāt al-Nabi 

                                                             

33Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 9. 

34Syihabuddin al-Qarafi, Al-Furūq, Juz 1 (Beirut: Alam al-Kutub, t.th.), h. 205. 

35Syihabuddin al-Qarafi,  Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-

Qāḍi wa al-Imām (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1995), h. 99. 
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kedalam dua kelompok besar. Pertama mengenai taṣarrufāt al-Nabi yang 

menunjukan tugas tablig dan risalah Nabi, kedua mengenai taṣarrufāt al-Nabi yang 

menunjukkan selain tugas tersebut.36 Ṭāhir bin 'Āsyur juga melakukan hal yang 

sama yakni mengklasifikasi taṣarrufāt al-Nabi, bahkan ia membaginya menjadi dua 

belas kelompok.37 

Begitu halnya dengan Ibnu Hibban dalam kitabnya ṣaḥīḥ Ibnu Hibban yang 

diberi nama al-Taqāsīm wa al-Anwā', walaupun cetakan yang beredar adalah al-

Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibni Ḥibbān yang merupakan revisi Ibnu Balban yang 

mengubah susunannya. Bagian akhir dari lima bagian kitab susunan aslinya, Ibnu 

Hibban menyebutkan secara khusus af'āl al-Nabi. Hal yang istimewa adalah ia 

merupakan orang pertama yang memisahkan af'āl al-Nabi dengan selainnya. 

Walaupun pada kenyataanya ada beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan 

af'āl juga ikut dimasukkan. Ia juga menyebutkan klasifikasi perbuatan Nabi sekitar 

lima puluh bagian sebagaimana yang ia sebutkan dalam mukaddimahnya.38 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar ulama fokus pada 

taṣarrufāt al-Nabi, dan yang lain menyebut klasifikasi perbuatan Nabi secara 

spesifik. Diantara ulama yang menyebutkan klasifikasi perbuatan Nabi tanpa 

mencampur adukkan dengan aspek yang lain adalah Tajuddin al-Subki. Ia secara 

jelas menyebutkan klasifikasi perbuatan Nabi, dan membaginya menjadi tujuh 

kelompok.39 

                                                             

36Syah Waliyullah al-Dahlawi, Ḥujjatullāhi al-Bāligah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Jail, 2005), h. 

223-224. 

37Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāhir bin Āsyūr, Maqāṣid al-

Syarīʻah al-Islāmiyah, Juz 3 (Qatar: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam), h. 99. 

38Abu Hatim Muhammad bin Hibban, Al-Ihsān fī Taqrībi ṣaḥīḥ Ibni Hibbān, Juz 1 (Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1988), h. 103. 

39Tajuddin al-Subki, al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1995), h. 265. 
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Dalam tesis ini, penulis berusaha mengklasifikasi fiʻl al-Nabi atau perbuatan 

Nabi secara spesifik. Walaupun dipahami bahwa sebagian besar perbuatan dan 

aktifitas Nabi bergandengan dan tidak bisa dipisahkan dengan wahyu verbal baik 

firman Allah, maupun sabda atau perkataan Nabi. Setelah mencermati pemaparan 

para ulama mengenai klasifikasi fiʻl al-Nabi, maka dari itu dirumuskan bahwa 

perbuatan Nabi bisa diklasifikasi dari berbagai sudut pandang.  

1. Macam-macam fiʻl al-Nabi dilihat dari jenisnya 

Nabi selain sebagai utusan Allah yang memiliki tugas utama penyampai 

risalah, ia juga adalah sosok manusia biasa yang hidup dengan fitrahnya. Allah swt. 

berfirman dalam QS. al-Kahfi/18: 110. 

اُنَََُ۠ آَ آَُق لحُاِنََّّ ىُاِلََُِّانََّّ حأٓ وح ي ـ ُ مح ك  ل  ثحـ ُمِ  ُ...اُِبَشَر  ُالِأه ُوَّاحِد ۚ ُلَأ ك مح

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa.”…40 

Hal ini juga diakui langsung oleh Nabi, ketika suatu masa salat berjamaah 

dengan para ṣaḥābat. Setelah selesai salat, salah seorang bertanya mengenai jumlah 

rakaat salat yang berbeda dari biasanya. Seketika Nabi sujud sahwi dan 

mengatakan: 

أُنَََُ اَ ونيُإِنََّّ ر  فَذَكِ  ُ نَُفَإِذَاُنَسِيت  سَوح نح تَـ كَُمَاُ ُأنَحسَى ُ 41ُبَشَر 

Artinya: 

Aku hanyalah manusia biasa seperti kamu sekalian yang dapat lupa seperti 
kalian. Maka apabila aku lupa ingatkanlah aku. 

                                                             

40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 304. 

41Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1, h. 400. Hadis No. 

572. 
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Beranjak dari penjelasan tersebut, perbuatan Nabi bisa diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok: al-fiʻl al-syar'ī dan al-fiʻl gayr al- syar'ī. Mengenai al-fiʻl 

al- syar'ī, ia merupakan perbuatan yang dilakoni Nabi dalam kapasitasnya sebagai 

pembawa syari'at dan risalah ilahi serta wakil Allah sebagai musyarri' yang 

berdasar wahyu. Adapun al-fiʻl gayr al-syar'ī merupakan perbuatan yang 

mendefenisikan Nabi layaknya manusia biasa. Tersisa kelompok ketiga yang 

menimbulkan perdebatan, sebab perlu analisa yang lebih mendalam untuk 

menentukan ia berada pada kelompok pertama atau kedua. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan Nabi bisa diklasifikasikan 

menurut jenisnya menjadi tiga kelompok: 

a.  Al-Fiʻl al-Syar'ī 

Al-fiʻl al-syar'ī atau perbuatan yang Nabi lakukan berdasarkan ilham atau 

wahyu dari Allah beragam bentuknya. Kedudukan dan fungsi diutusnya Nabi yang 

paling vital adalah sebagai penyampai risalah Allah, mengajarkan manusia 

muamalah yang benar dengan pencipta dan sesama. Sehingga apa yang Nabi 

lakukan adalah representatif dari instruksi atau anjuran syariat yang harus dilakukan 

oleh manusia dan berlaku secara umum. Walaupun didaulat sebagai penyampai 

risalah, Nabi juga secara otomatis masuk kedalam instruksi tersebut, terlepas dari 

beberapa hal yang menjadi kekhususannya. Secara garis besar, al-fiʻl al-syar'ī bisa 

dikelompokkan menjadi dua: perbuatan yang berlaku umum dan khusus untuk 

Nabi. 

1) Perbuatan yang berlaku umum 

Maksudnya Nabi melakukan suatu perbuatan berdasarkan wahyu yang 

menjadi contoh dan teladan bagi umat. Baik perbuatan tersebut didahului dengan 

wahyu verbal bersifat mujmal yang membutuhkan penjelasan. Atau perbuatan 

tersebut Nabi lakukan yang kemudian dijelaskan pensyariatannya secara verbal. 
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Jenis perbuatan Nabi inilah yang mendominasi, sebab ia diutus menjadi 

penyampai risalah dan teladan dalam pengaplikasian. Dalam Alquran Allah 

perintahkan untuk mengerjakan salat,42 dan Nabi kemudian memerintahkan 

kepada umat agar salat seperti apa yang ia contohkan. Nabi bersabda: 

كُماُرأيتمونيُأصلي 43ُصلوا
Artinya: 

Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat  

Artinya, ritual salat yang merupakan salah satu ritual inti dalam Islam wajib 

mencontohi salat Nabi. Begitupula ibadah haji, perintah Allah dalam Alquran 

bersifat global, kemudian dipraktikkan Nabi melalui intruksinya. Nabi bersabda: 

44ُخذواُعنيُمناسككم

Artinya: 

Ambillah(ikuti) dariku manasik(tata cara/ritual) haji kalian. 

2) Perbuatan khusus 

Hukum asal perbuatan Nabi, terutama dalam hal ibadah merupakan taklif 

yang berlaku secara umum bagi umat. Namun ada beberapa perkara yang 

merupakan kekhususan Nabi, sehingga berbeda hukum pelaksanaanya secara 

umum. Sebagian perkara boleh bagi Nabi lakukan, tapi tidak boleh bagi umatnya, 

seperti menikah lebih dari empat wanita dan puasa wiṣāl. Ada perkara wajib bagi 

Nabi, tapi bukan kewajiban bagi umatnya seperti salat malam. Ada juga hal yang 

haram baginya, namun boleh untuk umatnya seperti makan dari harta zakat. 

                                                             

42Allah berfirman QS. al-Baqarah/2: 43. 

َُ وةَُوَارحكَع وحاُمَعَُالر أكِعِينح ُوَاقَِيحم واُالصَّلأوةَُوَاأت واُالزَّكأ
Terjemahnya: 

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. 
43 

44 
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Jika dibandingkan dengan perbuatan Nabi yang berlaku umum, kekhususan 

Nabi jauh lebih sedikit. Sehingga disimpulkan bahwa perbuatan Nabi yang khusus 

harus didukung oleh dalil yang menyebutkan kekhususan tersebut dengan jelas. 

b. Al-Fiʻl gayr al-Syar'ī 

Selain memiliki tugas risalah, Nabi tetap dalam posisi sebagai manusia 

biasa. Sehingga aktifitasnya tidak bisa dilepaskan dari sisi fitrah dan tabiat 

manusiawi yang melekat pada pribadinya serta lingkungannya. Al-Fiʻl gayr al-

Syar'ī atau perbuatan Nabi tanpa indikasi hukum taklif yang dimaksud mencakup 

al-fiʻl al-jibillī dan al-fiʻl al-ʻādī. 

1) Al-fiʻl al-jibillī 

Jenis perbuatan ini murni berhubungan dengan sifat kodrati Nabi 

sebagaimana manusia biasa selainnya. Perbuatan Nabi yang jibillī bisa dibagi 

menjadi dua macam: iḍṭirārī dan ikhtiyārī. Perbuatan iḍṭirārī merupakan perbuatan 

Nabi yang spontanitas terjadi tanpa ada unsur kesengajaan seperti tarikan nafas, 

gerakan tubuh, ekspresi wajah, rasa suka atau tidak suka pada sesuatu. Adapun 

perbuatan yang bersifat ikhtiyārī adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

kehendak, yang berkaitan dengan kebutuhan, tabiat, atau fitrahnya sebagai manusia. 

Seperti makan, minum, buang air, beraktifitas,bergerak, tidur dan sebagainya. 

2) Al-fiʻl al-ʻādī 

Al-fiʻl al-ʻādī merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi mengikuti 

adat kebiasaan kaumnya seperti hal yang berhubungan dengan pakaian. Contohnya 

izār, ridāʼ, qamīṣ, imāmah atau jenis pakaian yang diriwayatkan pernah dipakai 

Nabi.  

Secara umum al-fiʻl al-jibillī maupun al-fiʻl al-ʻādī sama-sama tidak 

memiliki indikasi hukum sebagaimana yang telah disebutkan. Sehingga para ulama 



45 
 

 
 

sepakat menghukuminya sebagai perkara mubah, kecuali beberapa perkara yang 

memiliki dalil yang mengubah statusnya. 

c. Al-Muḥtamal baina al-fiʻl al-Syar'ī wa gayr al-Syar'ī 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa al-fiʻl al-syar'ī diketahui melalui 

dalil yang menegaskan hukumnya. Adapun al-fiʻl gayr al- syar'ī diketahui melalui 

pemahaman umum mengenai posisi Nabi sebagai manusia biasa. Akan tetapi ada 

beberapa perkara yang diperselisihkan apakah masuk pada kelompok al-fiʻl al-

Syar'ī atau al-fiʻl gayr al-Syar'ī. Masalah ini diistilahkan dengan al-fiʻl al-mujarrad 

sebab tidak ada petunjuk serta adanya iḥtimāl yang menimbulkan ikhtilaf dalam 

menentukan status hukumnya. 

2. Macam-macam fiʻl al-Nabi berdasarkan hukumnya 

Dalam pembahasan fiʻl al-Nabi, para ulama sering membedakan antara 

hukum perbuatan Nabi berdasar pada hukum perbuatan bagi Nabi dan hukumnya 

bagi umatnya. Sebagaimana yang akan dijelaskan, hukum perbuatan asalnya sama 

antara yang Nabi lakukan dan umatnya, kecuali hal yang besifat khusus bagi Nabi 

yang tidak sama hukumnya bagi umatnya. 

Maka macam-macam fiʻl al-Nabi berdasarkan hukumnya yang dimaksud 

disini adalah hukum perbuatan Nabi bagi umatnya yang mencakup lima aḥkām 

taklīfiyah. Secara singkat perbuatan yang Nabi lakukan baik bersifat wajib, 

mandūb, mubah bagi umat harus berdasarkan dalil atau petunjuk yang menjelaskan 

hukumnya masing-masing. Adapun hukum makruh dan haram dalam perbuatan 

Nabi dianggap tidak berwujud, karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas 

untuk dinisbatkan kepada Nabi. Kecuali hal yang termasuk kekhususan Nabi, 

seperti menggabungkan lebih dari empat wanita dalam perkawinan yang boleh bagi 

Nabi, namun haram untuk umatnya. 
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3. Macam-macam fiʻl al-Nabi ditinjau dari keterkaitannya dengan wahyu 

verbal 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian besar perbuatan dan 

aktifitas Nabi bergandengan dan tidak bisa dipisahkan dengan wahyu verbal baik 

firman Allah, maupun sabda atau perkataan Nabi sendiri. Maka dari itu, perlu untuk 

menyebutkan beberapa keadaan saat perbuatan dan aktifitas Nabi tidak disertai 

dengan keterangan verbal. Bahkan kadang beberapa perbuatan dan aktifitas Nabi 

secara żāhir nampak bertentangan dengan sabda atau perkataannya. Berikut uraian 

mengenai perbuatan Nabi dan keterkaitannya dengan perkataan atau sabda Nabi: 

a. Perbuatan Nabi yang terkait dengan wahyu verbal 

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Naḥl/16: 44. 

ز ُِ ن ـ ُلِلنَّاسُِمَاُ َ بَينِ  ت ـ رَُلِ لذِ كح نَآُالَِيحكَُا زَلح نحـ نَُ...ُوَاَ وح ر  كَّ فَ تَـ يَـ ُ ُوَلَعَلَّه مح ُلَُالَِيحهِمح

Terjemahnya: 

Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
agar mereka memikirkan.45 

Dari ayat diatas, disebutkan bahwa diantara fungsi pokok sunah adalah 

sebagai penjelas beberapa hal dalam Alquran yang membutuhkan penjelasan. 

Sehingga Nabi tampil menjelaskan dalam bentuk ulasan verbal maupun dalam 

bentuk aksi perbuatan yang menjadi contoh dan teladan.  

Sebagai contoh perintah salat dalam Alquran yang datang dengan lafaz 

perintah yang mujmal. Nabi kemudian memberikan penjelasan verbal secara 

terperinci dalam berbagai sabdanya, ditambah dengan aktualisasi dalam bentuk 

                                                             

45Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 272. 



47 
 

 
 

praktik yang disaksikan para sahabat. Puncaknya ditandai dengan penegasan 

kembali secara verbal dalam sabdanya: 

ونيُُكماُصَل وا 46ُأ صَلِ يُرَأيَت م 

Artinya: 

Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. 

Selain itu, sebagaimana contoh yang diangkat sebelumnya bahwa sunah 

qauliyah dan sunah fiʻliyah juga saling menjadi penjelas atau sekedar penegas 

sebagai bentuk manifestasi satu sama lainnya. Kadang sunah fiʻliyah menjadi 

penjelas dari sunah qauliyah, dan pada lain kesempatan sunah qauliyah yang 

menjadi penguat sunah fiʻliyah. Contohnya seperti sunah makan dengan 

menggunakan tangan kanan yang merupakan praktik keseharian Nabi. Hal tersebut 

kemudian ditegaskan dan dikuatkan dengan penjelasan verbal, sebagaimana 

sabdanya: 

ويَشرَبُ ُبشِمالِه،ُيََك لُ ُالشَّيحطانَُُفإنَُُّبيَمينِه،ُفلحيَشرَبحُُشَرِبَُُوإذاُبيَمينِه،ُفلحيَأك لحُُأحد كمُأكَلَُُإذا
47ُبشِمالِهُ

Artinya: 

Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya 
dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan 
makan dan minum dengan tangan kirinya. 

b. Perbuatan Nabi yang nampak bertentangan dengan wahyu verbal 

Ta'āruḍ al-adillah merupakan salah satu masalah atau penyebab terjadinya 

silang pendapat diantara para ulama. Dua dalil yang saling bertentangan 

                                                             

46Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugīrah a-Juʻfī al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 

Juz 1, h. 128-129. Hadis No. 631. 

47Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, h. 1598. Hadis No. 

2020. 
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berimplikasi pada hasil ijtihad yang berbeda sebab perbedaan metode penyelesaian 

kontradiksi dalil tersebut. 

Perbuatan Nabi yang merupakan salah satu unsur dalil sunah setelah dikaji, 

ditemukan bahwa ada perbuatan Nabi yang bertentangan dengan teks Alquran. 

Kadang kontradisi terjadi antara perkataan dan perbuatan Nabi, bahkan perbuatan 

Nabi terjadi kontradiksi satu dengan yang lainnya. 

c. Perbuatan Nabi yang independen 

Perbuatan Nabi yang dimaksudkan independen adalah perbuatan atau 

aktifitas yang Nabi lakukan tanpa disertai dan didukung penjelasan verbal, baik dari 

Alquran maupun dari sabda Nabi. Kelompok perbuatan Nabi ini telah menjadi 

perselisihan dan perbedaan pendapat yang panjang mengenai interpretasi serta 

penetapan hukum yang dikandung. Ikhtilaf yang terjadi dikalangan uṣḥliyyīn pun 

berimplikasi pada silang pendapat dalam berbagai masalah fikih. 

Penjelasan mengenai masalah yang diperselisihkan ini akan disebutkan 

secara detail pada pembahasan yang akan datang.
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BAB III 

KONSEP FIKIH IKHTILAF DALAM FIKIH ISLAM 

A. Fikih Ikhtilaf 

Fikih dalam pandangan ulama usul fikih merupakan ilmu mengenai hukum-

hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersumber dari dalil-dalil yang 

terperinci.1 Istilah fikih menurut ulama fikih diartikan sebagai kumpulan hukum 

hasil pemahaman ulama mujtahid baik itu melalui naṣ yang jelas atau melalui 

proses ijtihad dalam memahami naṣ.2 

Adapun kata Ikhtilaf berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi 

merupakan bentuk mashdar dari kata ( اختلاف-يُتلف-اختلف ) yang berarti 

perbedaan, perselisihan atau antonim dari kata kesepakatan, kesesuaian dan 

keselarasan. Kata ikhtilaf sepadan dengan kata khilāf yang memiliki arti 

perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang bertikai untuk merealisasikan 

kebenaran atau untuk menghindari sebuah kebatilan.3 

Allah swt. menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal yang 

digunakan berpikir dan menganalisa. Tidak hanya sampai disitu, Allah swt. 

mencipta akal manusia dalam wujud perbedaan pikiran, cara pandang, dan 

pemahaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga 

diciptakan dengan berbagai perbedaan yang meliputi berbedaan bahasa, suku, ras, 

dan budaya. Segala perbedaan tersebut akhirnya berkonsekuensi melahirkan 

keragaman pendapat dan kesimpulan yang berbeda. 

                                                             

1Muhammad bin Ṣālih al-ʻUṡaimin, al-Uṣūl min 'Ilmi al- Uṣūl (Dammam: Dar Ibnu al-

Jauzi, 1430 H), h. 7. 

2Abdul Karim bin Ali al-Namlah, Itḥāf Żawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍah al-Nāẓir, Juz 1 

(Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2008), h. 48. 

3Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjāni, Kitāb al-Ta'rifāt (Beirut: Dar al-Nafāis, 2007), h. 

164. 
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Sejarah keilmuan Islam juga tidak terlepas dari fenomena ikhtilaf yang 

terjadi ditengah umat. Kekayaan khazanah keilmuan Islam yang dibuktikan dengan 

lahirnya para cendikiawan muslim dengan beragam corak dan metode ijtihad yang 

bersifat dinamis, semuanya beranjak dari keragaman tersebut jika hendak dirunut. 

Namun selain itu, ikhtilaf yang terjadi sedikit banyak berdampak negatif bagi umat 

Islam. Oleh sebab itu para ulama berusaha merancang formula fikih ikhtilaf dalam 

memanajemen dampak negatif tersebut. 

Fikih ikhtilaf dalam al-Mu'jam al-Islāmi disebutkan sebagai sebuah istilah 

yang menjelaskan perihal adab atau cara dalam menyikapi perbedaan secara bijak 

yang dicontohkan oleh generasi sahabat, tabi'in, dan para ulama senior.1 

Dari pengertian ini, fikih ikhtilaf merupakan usaha dalam mengetahui 

hakikat dari perselisihan dan perbedaan pandangan dalam berbagai permasalahan 

fikih serta usaha memahaminya dengan pemahaman yang benar dan tepat. Hal 

tersebut bertujuan untuk memutus jarak pertikaian dan lebih mendekatkan kepada 

persatuan sehingga tercipta keharmonisan sesuai maqāṣid syari'ah. 

B. Hakikat Ikhtilaf Fikih 

Perbedaan dalam masalah hukum fikih sangat beragam dan kompleks. 

Bukan hanya lintas mazhab yang bersilang pendapat, bahkan dalam sebuah mazhab 

pun kerap terjadi ikhtilaf. Hal tersebut dapat dicermati melalui berbagai literatur 

yang menyebutkan ikhtilaf fikih dalam setiap bab fikihnya. Kitab-kitab klasik 

semisal Ḥāsyiyah Ibnu ābidin dari mazhab Hanafiyah, Bidāyatul Mujtahid karya 

Ibnu Rusyd dari mazhab Malikiyah, al-Majmu' karya Imam Nawawi dari mazhab 

Syafi'iyah, dan dari mazhab Hanabilah ada al-Mugni karya Ibnu Qudamah. Para 

ulama kontemporer tidak ketinggalan, berbagai buku yang menyebutkan iktilaf 

                                                             

1Asyraf Thaha Abu al-Dahab, al-Mu'jam al-Islāmī (Mesir: Dar al-Syurūq, 2002), h. 450-

451. 
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fikih merangkum berbagai pendapat mazhab, terutama perbedaan pendapat empat 

mazhab. 

Perbedaan pendapat dan pandangan dalam masalah fikih secara umum 

berasal mulai dari perbedaan penggunaan dalil, perbedaan pemahaman terhadap 

dalil dan juga perbedaan dalam menetapkan hukum untuk masalah-masalah fikih 

kontemporer yang tidak punya naṣ ṣarīḥ mengenai hukumnya. Sehingga terlihat 

bahwa ikhtilaf fikih menjadi sesuatu yang biasa terjadi dikalangan para ulama fikih 

yang memperkaya khazanah keilmuan Islam.  

Namun perlu diketahui bahwa ikhtilaf bukan hanya terjadi dalam ranah 

fikih, namun terjadi juga pada ranah teologi. Ikhtilaf pada kedua ranah tersebut, 

tidak membuat asumsi bahwa ikhtilaf tidak dapat diterima sama sekali sebab 

menimbulkan perbedaan dan perpecahan. Begitu halnya asumsi bahwa semua 

ikhtilaf yang terjadi dapat diterima mentah-mentah dengan dalih toleransi. Hal yang 

perlu dipahami adalah tidak setiap ikhtilaf itu dibolehkan (mu’tabar) dalam koridor 

syariat. Ada ikhtilaf yang boleh dan ada yang tak boleh, sebagaimana ketika Imam 

Syafi'i ditanya mengenai boleh tidaknya ikhtilaf. Al-Syafi'i mengatakan: 

 2الَختلافُمنُوجهين:ُأحدهُا:ُمحرم،ُولَُأقولُذلكُفُِالآخر

Artinya: 

Ikhtilaf itu ada dua macam: salah satunya hukumnya haram, dan saya tidak 
mengatakan hal tersebut pada yang lainnya (boleh). 

Para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah mengenai ikhtilaf dalam kitab-

kitab fikih dan ushul fikih. Secara umum setidaknya ada dua macam model ikhtilaf 

yang mencakup ranah teologi dan fikih, pertama: ikhtilaf sāig atau ikhtilaf mu'tabar 

dan kedua: ikhtilaf gayru sāig atau ikhtilaf gayru mu'tabar.3 

 

                                                             

2Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Risalah (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), h. 560. 

3Yasir Husain Barhami, Fiqh al-Khilāf baina al-Muslimīn (Iskandariah: Dar al-ʻAqidah, 

2000), h. 22. 
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1. Ikhtilaf gayru sāig atau ikhtilaf gayru mu'tabar 

Ikhtilaf yang dimaksudkan disini adalah ikhtilaf yang tidak dibolehkan. 

Ikhtilaf seperti ini bisa dibagi menjadi dua macam: pertama ikhtilaf yang 

menyebabkan seseorang keluar dari koridor Islam atau biasa disebut dengan istilah 

kufur. Kedua: ikhtilaf yang tidak sampai menyebabkan seseorang divonis kafir. 

Pertama, ikhtilaf yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam. 

Misalnya dalam masalah teologi yang dalilnya qaṭ'i (absolut) seperti keberadaan 

Allah, keesaan Allah, keberadaan malaikat, kenabian Muhammad saw., adanya 

kebangkitan sesudah mati, dan yang semisalnya. Begitupula dalam masalah furu' 

fikih seperti masalah yang dalilnya qaṭ'i, yang tidak dibenarkan ijtihad didalamnya. 

Perkara-perkara ini biasa disebut dengan istilah ma’lūmun min al-dīn bi al-

ḍarūrah4, seperti kewajiban shalat lima waktu, keharaman zina, dan semisalnya. 

Atau masalah yang telah diijmak para ulama mujtahid. Tidak boleh ada ikhtilaf 

dalam perkara-perkara ini dan barangsiapa yang menyalahi perkara-perkara 

tersebut maka dia telah kafir. 

Kedua, ikhtilaf yang juga tidak bisa diberikan toleransi, namun tidak sampai 

membuat seseorang divonis kafir. Poin kedua ini mengenai masalah yang 

diikhtilafkan pada asal dan subtansinya boleh untuk diperdebatkan dan didiskusikan 

dan masuk dalam ranah ijtihad. Namun terlarang sebab pelaku tidak berkualifikasi 

sebagai seorang mujtahid, ataukah ikhtilaf tersebut mengarah pada munāẓarah 

yakni debat berujung perpecahan. Selisih paham yang ada hanya mencari 

pembenaran sesuai hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Hal itu dilakukan demi 

                                                             

4Ma’lūmun min al-Dīn bi al-Ḍarūrah artinya perkara atau permasalahan yang sudah 

diketahui dengan sangat jelas sebagai bagian ajaran agama Islam, sehingga dikatakan tak seorang 

muslim pun tidak tahu mengenai hal tersebut. 
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menyelisihi lawan atau sebab fanatik buta pada mazhab tertentu atau murni 

kejahilan.5 

2. ikhtilaf sāig atau ikhtilaf mu'tabar 

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal pembahasan bahwa ikhtilaf 

merupakan hal yang tidak bisa dihindari, sebab sudah menjadi sunnatullah yang 

berlangsung dan terjadi. Namun dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh 

syariat, tidak semua ikhtilaf bisa ditolerir. Adapun macam ikhtilaf yang boleh 

seperti sebagian persoalan dalam ranah teologi yang dalilnya tidak qaṭ'i, misalnya 

masalah melihat Allah (ru‘yatullah) di akhirat, masalah khalq al-Quran, dan yang 

semisalnya. Dalam perkara-perkara ini masih ditoleransi adanya ikhtilaf, dalam arti 

yang berbeda pendapat tidak boleh divonis kafir. 

Adapun ruang lingkup ikhtilaf fikih yang dibenarkan adalah semua 

permasalahan yang berada dalam ranah ijtihad. Sedangkan menurut al-Gazali, 

ranah ijtihad adalah segala hal yang membutuhkan hukum syar'i, dalam 

penetapannya tidak berdasar atas dalil qaṭ'i. Masalah-masalah yang dimaksud 

seperti jumlah rakaat tarawih, membaca qunut dalam shalat subuh, dan semisalnya. 

Dalam perkara-perkara ini tidak ada masalah jika terjadi ikhtilaf, sebab sudah 

merupakan medan ijtihad bagi para mujtahid. 6 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat ikhtilaf dalam 

masalah furū' fikih berputar pada permasalahan yang berada dalam ranah ijtihad 

yang hanya bisa diakses oleh para ulama mujtahid. Maka dari itu, semua 

permasalahan yang memiliki asas selain dalil qaṭ'i atau pembahasannya dalam 

koridor ijtihad, membuka peluang terjadi ikhtilaf ulama mujtahid. Secara garis 

                                                             

5Hamd al-Sāʻidī, Asbāb ikhtilāf al-Fuqahā' fi al-Furū' al-Fiqhiyah (Madinah 

Munawwarah: Jamiah Islamiyah, 1432H), h. 36. 

6Abu Hamid al-Gazali, al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl, Juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 

2010), h. 390. 
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besar, ruang lingkup ijtihad yang menjadi ranah bolehnya ulama mujtahid berbeda 

pendapat adalah permasalahan ẓanniyāt (asumtif/belum pasti).7 

Permasalahan ẓanniyāt yang merupakan ranah ijtihad ada empat. Pertama: 

Permasalahan yang berdasar dalil qaṭ'i al-dilālah (semantik dalilnya bersifat 

absolut), namun ẓanni al-ṡubūt (keotentikan dalilnya bersifat asumtif). Kedua: 

Permasalahan yang berdasar dalil qaṭ'i al-ṡubūt (keotentikan dalilnya bersifat 

absolut), namun ẓanni al-dilālah (semantik dalilnya bersifat asumtif). Ketiga: 

Permasalahan yang berdasar dalil ẓanni al-ṡubūt sekaligus ẓanni al-dilālah 

(keotentikan dan semantik dalilnya bersifat asumtif). Keempat: Permasalahan yang 

tidak memiliki asas yang jelas atau tidak ditegaskan hukumnya, baik dalam 

Alquran, sunah maupun ijmak. Permasalahan seperti ini biasa disebut permasalahan 

kontemporer yang selalu memperlihatkan keragaman dan kompleksitasnya.8 

Setidaknya ada tiga syarat untuk mengetahui apakah sebuah masalah layak 

ikhtilaf didalamnya atau tidak. Pertama: masing-masing pendapat berasal dari 

seorang yang berkualifikasi sebagai mujtahid dalam masalah tersebut. Kedua: 

masing-masing pendapat tidak boleh menyelisihi dalil yang qaṭ'i, baik dari segi 

keotentikan dalilnya maupun dari segi semantiknya. Ketiga: masing-masing 

pendapat harus berdasar pada dasar atau dalil yang mu'tabar.9 

C. Faktor Penyebab Ikhtilaf Fikih 

Perbedaan merupakan sunatullah yang terjadi dalam kehidupan dan menjadi 

sebuah keniscayaan. Perbedaan tidak selamanya berupa sesuatu yang buruk dan 

                                                             

7Saifuddin al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1&4 (Riyadh: Dar al-Ṣumayʻī, 2003), 

h. 200. 

8Abdul Karim bin Ali al-Namlah, Itḥāf Żawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍah al-Nāẓir, Juz 4 

(Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2008), h. 2507. 

9Al-Syarif Hatim Arif, Ikhtilaf al-Muftīn wa al-Mawqif al-Maṭlūb Tijāhahu min Umūm al-

Muslimin (Riyadh: Dar al-Ṣumayʻī, 2008), h. 123. 
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perlu dibasmi. Akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk menyikapi 

perbedaan itu dengan tepat. Termasuk perbedaan dalam ranah hukum fikih yang 

bersifat ijtihādī. Ada banyak faktor yang menjadi pangkal selisih pandang diantara 

ulama fikih dalam banyak permasalahan.  

Terjadinya konflik dan kesalahpahaman yang berasal dari masalah yang 

diperselisihkan sehingga berujung pada ketidak harmonisan, sumbernya tidak lain 

adalah ketidaktahuan seseorang terhadap sebab terjadinya khilaf. Jika seseorang 

paham sebab-sebab silang pendapat dikalangan para ulama, maka ia akan mengerti 

bahwa para ulama cendikiawan berbeda bukan karena kejahilan, hawa nafsu, 

kelemahan ilmu yang dimiliki, atau karena kebenaran bersifat relatif. Dengan 

mengetahui faktor penyebab terjadinya khilaf, maka semua prasangka akan hilang 

seiring dengan terbentuknya persepsi dan cara penyikapan yang benar terhadap 

khilaf yang ada. Para ulama sejak dahulu hingga sekarang memiliki perhatian yang 

besar dalam masalah ini, sehingga lahir dari goresan tinta pena mereka buah pikiran 

dalam format karya ilmiah. Hal tersebut diinisiasi dengan tujuan menjelaskan 

duduk persoalan seraya menyampaikan udzur para ulama yang berbeda pendapat 

dalam masalah yang diikhtilafkan.10 

3. Penyebab Umum ikhtilaf 

Secara umum ikhtilaf terjadi sebab tiga faktor utama yang akan diuraikan 

secara singkat satu persatu. Diantaranya adalah faktor dasar fitrah penciptaan 

manusia, faktor moralitas, dan faktor ilmiah.11 

 

 

                                                             

10Al-Syarif Hatim Arif, Ikhtilaf al-Muftīn wa al-Mawqif al-Maṭlūb Tijāhahu min Umūm al-

Muslimin, h. 25. 

11Abdul Wahhab al-Hṣyqāni, Ma'ālim Fiqh al-Ikhtilāf fi al-Syariʻah al-Islāmiyah (Yaman: 

Jamiah ṣan'ā', 2007),  h. 90. 



56 
 

 
 

a. Faktor fitrah penciptaan 

Ikhtilaf merupakan fenomena alami yang sejalan dengan fitrah penciptaan 

manusia. Allah swt. sendiri yang menjelaskan bahwa ikhtilaf yang ada pada 

penciptaan manusia yang disandingkan penyebutannya dengan penciptaan langit 

dan bumi merupakan tanda kebesaran Allah.12 

Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Rum/30:22. 

ُاأيأتِهُ تُُِخَلحقُ وَمِنح وأ َرحضُُِالسَّمأ تِلَافُ ُوَالَح وَانِك محُُۗك محُالَحسِنَتُُِوَاخح لح لِكَُلََأيأتُ ُاِنَُُّوَاَ َُُفِحُذأ لِمِينح ُلِ لحعأ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 
perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.13 

Mulai dari penciptaan fisik yang berbeda, perbedaan bahasa, suku, dan 

budaya ditambah perbedaan cara berpikir dan pemahaman yg berbeda sehingga 

berkonsekuensi lahir beragam pendapat dan kesimpulan. Kisah Daud dan Sulaiman 

yang berbeda cara memutuskan perkara sebab berbeda ijtihad dan cara pandang 

menjadi bukti ikhtilaf atau perbedaan pendapat terjadi. Hal tersebut Allah ceritakan 

dalam QS. al-Anbiyā'/21:78. 

اوُ  نَُُدَُوَدَ نُُِاِذحُُوَس لَيحمأ رحثُُِفُُِِيَُحك مأ فَشَتحُُاِذحُُالْحَ مُُِۚغَنَمُ ُيحهُِفُُِنَـ ُشأُوَُُالحقَوح مِهِمح نَّاُلِْ كح  هِدِيحنَُُۖك 

Terjemahanya: 

Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan 
keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-
kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) 
oleh mereka itu.14 

                                                             

12Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan 

Ulama", Nukhbatul ’Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 2, No. 1 (2016): h. 140. 140-158. 

13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 

406. 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 328. 
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Ikhtilaf merupakan fitrah ilāhiyah yang Allah anugerahkan kepada manusia. 

Sebab membuat manusia berada di atas satu pandangan, sangat mudah bagi Allah. 

Namun Allah menjadikan para hamba berbeda, Allah berfirman dalam QS. Hud/11: 

118-119,  

يَـُ ُوَّلََُ ُرَب كَُلََِعَلَُالنَّاسَُا مَّةًُوَّاحِدَةً ُشَاۤءَ ُرَب كَُوَلَوح ُرَّحِمَ ُمَنح ُاِلََّ
ن
َ نَُمُ حتَلِفِينح وح ل  ُُۗزَا لِكَُخَلَقَه مح ُُۗوَلِذأ

Terjemahnya: 

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, 
tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). kecuali orang yang diberi 
rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.15 

Selain yang telah disebutkan, manusia secara fitrah berbeda dari segi zaman 

dan tempat. Berbeda dari segi tabiat dan kebutuhannya, kemampuan dalam 

memahami, metode penerapan dalil serta usaha dan luasnya ilmu syariat menjadi 

faktor terjadinya ikhtilaf.16 

Fitrah penciptaan manusia yang identik dengan perbedaan merupakan sebab 

dasar terjadinya ikhtilaf pandangan, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Namun 

hal tersebut harus diselami hikmahnya, agar ikhtilaf memberikan sumbangsih 

positif, bukan malah menjadi pemantik perpecahan. 

b. Faktor Moralitas 

Setelah diketahui bahwa diantara sebab terjadinya ikhtilaf yang tidak bisa 

dihindari adalah fitrah penciptaan manusia yang identik dengan perbedaan. Maka 

ada pula faktor penyebab ikhtilaf lainnya yang sebenarnya bisa dihindari dan 

diusahakan agar ikhtilaf tidak terjadi. Penyebab ikhtilaf ini berhubungan dengan 

perilaku dan moralitas yang sebagiannya tidak bisa dimaklumi dan ditolerir, sebab 

                                                             

15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 235. 

16Al-Syarif Hatim Arif, Ikhtilaf al-Muftīn wa al-Mawqif al-Maṭlūb Tijāhahu min Umūm al-

Muslimin, h. 25-41. 
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memungkinkan untuk dihindari. Mulai dari kejahilan, permusuhan, hawa nafsu, 

'aṣabiyah atau fanatisme, hasad dan sebagainya. Faktor inilah yang menjadi 

penyebab ikhtilaf yang seharusnya tidak terjadi, atau menjadikan sebuah ikhtilaf 

yang bisa ditolerir berujung pada pertikaian dan perpecahan. 

Sebagian orang mengeluarkan fatwa pada suatu masalah ijtihādiyah, namun 

pada hakikatnya ia bukan seorang yang berkualifikasi sebagai seorang mujtahid. 

Kejahilan seorang yang mengaku sebagai seorang mujtahid menjadi awal 

perselisihan dan perpecahan ketika ia berfatwa dengan tergesa-gesa dan tanpa 

didasari kemampuan berijtihad.17 

Ikhtilaf juga kerap terjadi sebab kejahilan atau kealpaan seorang mujtahid 

terhadap hasil ijtihad ulama lain atau akibat kesalahan dalam menukilkan pendapat 

mereka.18 

Pengaruh hawa nafsu, yang melahirkan sikap ta’aṣub (fanatisme) yang 

tercela, sikap kultus individu atau tokoh, hasad dalam hati yang menggiring untuk 

menyelisihi lawan dalam segala hal. Semuanya berakibat pada perselisihan dan 

ikhtilaf yang tercela. Faktor pelibatan hawa nafsu inilah seringkali mengubah 

perbedaan wacana dalam berbagai masalah khilāfiyah ijtihādiyah. 

c. Faktor Ilmiah 

Kajian sebab ikhtilaf ilmiah menjadi sebuah pembahasan yang menarik. 

Setelah mengetahui bahwa ikhtilaf merupakan fitrah yang tidak bisa dihindari, serta 

tanpa menutup mata akan adanya sebab amoral. Dengan memahami sebab ilmiah 

terjadinya ikhtilaf, maka menjadi semakin jelas pemahaman akan pentingnya untuk 

mendudukkan setiap masalah khilafiyah pada tempat yang seharusnya. Setiap 

                                                             

17Abdul Wahhab al-Humayqāni, Ma'ālim Fiqh al-Ikhtilāf fi al-Syari'ah al-Islamiyah, h. 

174. 

18Abdul Wahhab al-Humayqāni, Ma'ālim Fiqh al-Ikhtilāf fi al-Syari'ah al-Islamiyah, h. 

177. 
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masalah datang dengan model yang berbeda, memerlukan penyikapan yang 

berbeda pula sehingga tidak bisa digeneralisir dan disamaratakan. 

Dipahami bahwa ikhtilaf dalam masalah furū' fikih berputar pada 

permasalahan dalam ranah ijtihad ulama. Secara garis besar, ruang lingkup ijtihad 

yang menjadi ranah perbedaan pendapat para ulama mujtahid adalah permasalahan 

ẓanniyāt (asumtif/belum pasti). Boleh jadi asumtif dalam hal keotentikan dalilnya 

atau dari segi semantiknya yang menjadi sumber ikhtilaf. Atau boleh jadi ikhtilaf 

terjadi sebab masalah yang menjadi pembahasan merupakan nawāzil yang tidak 

ditemukan dasar rujukannya secara jelas dan tegas dari Alquran maupun sunah. 

Secara detail akan disebutkan sebab-sebab ilmiyah terjadinya ikhtilaf fikih 

pada pembahasan selanjutnya. 

4. Penyebab Khusus ikhtilaf fikih 

Ikhtilaf fikih yang ditolerir adalah selisih pendapat seputar permasalahan 

yang diterima dalam ranah ijtihad. Sebab ranah ijtihad menghasilkan produk ijtihad 

yang bersifat asumtif (ẓanni), sehingga memungkinkan terjadi ikhtilaf atau 

perbedaan antara fukaha. Telah disebutkan secara umum bahwa ikhtilaf terjadi 

sebab perbedaan dalam dalil, dari segi keotentikan dalilnya (ṡubūt al-dalīl), dari 

segi semantiknya (dilālah al-dalīl), atau dari keduanya. Ikhtilaf juga dipengaruhi 

oleh faktor perkembangan zaman sehingga semakin kompleks masalah yang 

dihadapi (masalah kontemporer), sehingga para fukaha bisa berbeda dalam ijtihad 

penetapan hukumnya. Secara spesifik, ikhtilaf fikih terjadi didasari oleh salah satu 

sebab berikut: 

a. Perbedaan Qirāat 

Dalam cabang ilmu Alquran, kita akan menemukan ada beberapa bacaan 

atau qirāat yang berbeda-beda yang dikenal dengan istilah qirāat sab’ah. 

Perbedaan qirāat inilah menjadi salah satu sebab perbedaan dalam menarik 
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kesimpulan hukum. Sebagai contoh perbedaan qirāat sebab ikhtilaf fikih adalah 

firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah/5: 6. 

ُإِلََُالصَّلاةُِفا ت مح إِذَاُق مح هَاُالَّذِينَُآمَن واحُ ي ـ أَُ ُإِلََُالحمَرَُغحسِل واحُيَا ُوَأَيحدِيَك مح وهَك مح ج  واحُو  افِقُِوَامحسَح 
ُإِلََُالحكَعحبَين لَك مح ُوَأَرحج  وسِك مح ؤ  ر   بِ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat 
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan usaplah 
kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki.19 

Ulama ahli qirāat seperti Imam Nāfi’, Ibnu Amir dan al-Kisā’i membaca 

huruf lam dengan harakat fathah pada lafaz ( لَك محُ  Sementara Imam Ibnu .(وَأَرحج 

Katsir, Abu Umar dan Hamzah membaca lafaz ( لِك محُ  dengan (وَأَرحج 

huruf lam dikasrah. 

Jumhur ulama membaca lafaz tersebut dengan huruf lam difathah, 

mengatakan bahwa kaki yang termasuk anggota wudu itu harus dibasuh. Adapun 

ulama yang membaca lafaz tersebut dengan lam dikasrah, maka kaki cukup dengan 

diusap saja dan tidak perlu dibasuh.20 

b. Belum Sampainya Hadis 

Pembukuan Alquran telah dimulai sejak zaman sahabat Abu Bakar, 

ditambah penjagaan Allah melalui para huffāẓ dan qurrā' sehingga tak satu pun ayat 

yang luput. Berbeda dengan Alquran, kodifikasi hadis baru dimulai pada zaman 

Umar bin Abdul Aziz, itupun masih terbatas yang bisa dihimpun oleh para ulama 

hadis dimasa itu. 

Banyaknya riwayat hadis dan belum sempurnanya pembukuan hadis di 

masa lampau menyebabkan kemungkinan beberapa hadis belum sampai kepada 

                                                             

19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 108. 

20Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah 

al-Muqtaṣid, Juz 1 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 37. 
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sebagian ulama dan ulama lain sudah mengetahui riwayat hadis tersebut. Sehingga 

menghasilkan produk hukum dan ijtihad yang berbeda.21 

Sebagai contoh, masalah status hukum puasa orang yang junub hingga 

masuk waktu subuh di bulan Ramadan. Abu Hurairah berpendapat bahwa puasa 

orang yang junub hingga masuk waktu subuh di bulan Ramadan tidak sah. 

مَُلَهُ  بَحَُج ن باًُفَلَاُصَوح ُأَصح 22ُمَنح
Artinya: 

Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak 
sah. 

Abu Huairah berpandangan seperti itu sebab belum sampai kepadanya 

riwayat Aisyah kepadanya. Sedangkan Aisyah berpendapat bahwa puasa orang 

yang junub hingga masuk waktu subuh di bulan Ramadan itu tetap sah. Hal ini 

berdasarkan hadits yang ia riwayatkan bersama Ummu Salamah yaitu : 

ُ اللأَنَّ ُُرسولُ اع  ُجََِ كَُانَُي صحبِح ُج نبًاُمِنح يَص ومُ غيُْاحتلامُصلىُاللُعليهُوسلم 23ُثُ َُّ
Artinya:  

Bahwa Nabi saw. memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub karena 
jimak, bukan mimpi basah, kemudian ia berpuasa. 

c. Perbedaan Menilai Status Hadits 

Berbeda dengan Alquran yang diriwayatkan secara mutawātir keseluruhan 

isinya, hadis diriwayatkan secara mutawātir dan sebagian besarnya secara āḥād. 

Sehingga riwayat hadis āḥād yang sifatnya masih asumtif, memerlukan proses 

validasi untuk menilai keabsahan dan keotentikannya.24 

                                                             

21Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibnu Taimiyah, Rafʻu al-Malā ʻan al-Aimmah 

al-Aʻlām (Riyadh: al-Riāsah al-ʻĀmmah li Idārah al-Buḥūṡ al-ʻIlmiyah wa al-Iftāʼ wa al-Daʻwah wa 

al-Irsyād, 1413 H), h. 9. 

22Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 43 (Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 2001), h. 326. 

23Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 44, h. 86. 

24Hamd al-Sāʻidī, Asbāb ikhtilāf al-Fuqahā' fi al-Furū' al-Fiqhiyah, h. 74. 
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Penilaian hadits muncul berdasarkan ijtihad masing-masing ulama. Bisa jadi 

ulama satu mengatakan haditsnya ḍa’īf, sementara ulama lainnya mengatakan 

hadits tersebut ṣahīh. Sebab penilaian status hadis yang berbeda-beda 

menyebabkan perbedaan dalam menarik kesimpulan hukum. 

Contoh dalam kasus ini adalah masalah wajib tidaknya qaḍā puasa ramadan 

bagi orang yang makan minum dalam keadaan lupa berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. 

اُ الل إُليه،ُولَُقَضاءَُعليهإذاُأكَلَُالصَّائم نَسِيًا،ُأوُشرِبَنَسِيًا،ُفإنََّّ ُساقَهُ رِزق   25هوُ
Artinya: 

Jika seorang yang berpuasa makan atau minum dalam keadaan lupa, maka 
hal tersebut merupakan rezki dari Allah yang diberikan kepadanya, dan tidak 
ada qada baginya. 

Para ulama sepakat bahwa tidak ada dosa bagi seorang berpuasa makan 

minum dalam keadaan lupa, namun terjadi khilaf mengenai kewajiban qaḍā 

baginya. Jumhur ulama berpandangan bahwa hadis tersebut statusnya ṣahīh, 

sehingga kesimpulannya bahwa orang yang berpuasa makan minum dalam keadaan 

lupa tidak perlu mengqaḍā. Sementara Imam Malik berpandangan bahwa hadis 

tersebut ḍa’īf. Perbedaan dalam menilai status hadis ini menyebabkan adanya 

perbedaan hukum wajib tidaknya mengqaḍā.26 

d. Perbedaan Memahami Teks Dalil dan Penafsirannya 

Alquran dan sunah merupakan sumber utama dalam penetapan hukum yang 

disepakati. Walaupun disepakati, para ulama bisa saja berbeda dalam memahami 

maksud dari teks dalil yang sama. Sehingga pada akhirnya muncul kesimpulan 

hukum yang berbeda pula. 

                                                             

25Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Dāraquṭnī, Sunan al- Dāraquṭnī, Juz 3 (Beirut: Muassasah 

al-Risalah, 2004), h. 141. 

26ʻAwwād bin Hilāl al-ʻUmarī, Aḥkām al-Qaḍāʼ fī al-Ṣiyām (Madinah: al-Jāmiʻah al-

Islāmiah, 1425 H), h. 224 . 
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Contohnya adalah masalah batal atau tidaknya wudu seseorang yang 

bersentuhan dengan wanita ajnabi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 43. 

ت م ُالنِ سَُ ُلأمَسح ُمِ نَُالحغَاۤئطُِاوَح ُجَاۤءَُاَحَد ُمِ نحك مح  اۤءَُاوَح
Terjemahnya: 

Atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.27 

Ulama Hanafiyah memahami lafaz (ت م ُالنِ سَاء  dengan arti jimak. Maka (أولََمَسح

apabila seseorang menyentuh wanita ajnabi dalam keadaan punya wudu, maka 

sentuhan tersebut tidak membatalkan wudunya. Sebab yang membatalkan wudu 

berdasarkan dalil adalah jimak atau hubungan badan. Sementara ulama Syafi'iyah 

memahami lafadz (ت م ُالنِ سَاء  dengan arti menyentuh. Sehingga hanya dengan (أَولََمَسح

bersentuhan kulit saja dengan wanita ajnabi secara langsung maka wudunya 

dianggap batal. Sedangkan Malikiyah sependapat dengan Syafi'iyah, walaupun 

dengan syarat sentuhan disertai syahwat.28 

e. Lafaz Musytarak  

Lafaz musytarak adalah lafaz yang secara asal bahasa Arab memiliki makna 

banyak.29 Alquran dan sunah sebagai sumber hukum diturunkan dengan berbahasa 

Arab, juga menggunakan lafaz musytarak. Sehingga hal ini menjadi salah satu 

sebab ikhtilaf ulama dalam beberapa permasalahan. Sebagai contoh, firman Allah 

swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 228. 

وءُ  ُثَلَاثةََُقر  نَبُِِنَف سِهِنَّ ُيَتََبََّصح  وَالحم طَلَّقَات 
Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
qurū’. 

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah atau masa menunggu bagi seorang 

wanita yang ditalak oleh suaminya adalah tiga qurū’. Para ulama berbeda pendapat 

                                                             

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 85. 

28Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah 

al-Muqtaṣid, Juz 1, h. 77. 

29Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjāni, Kitāb al-Ta'rīfāt, h. 299. 
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mengenai maksud dari lafaz qurū’ dalam ayat tersebut karena lafaz musytarak. 

Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan 

bahwa makna dari lafaz qurū’ adalah masa suci dari haid. Sementara ulama 

Hanafiyah mengatakan bahwa makna lafadz qurū’ adalah haid itu sendiri. Dan 

perbedaan pendapat ini masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang 

berbeda.30 

f. Kontradiksi Dalil 

Pada hakikatnya tidak ada istilah taʻāruḍ atau kontradiksi antara satu dalil 

dan lainnya, sebab sumber dalil hanya satu yakni dari Allah swt. Adapun fenomena 

kontradiksi dalil yang merupakan salah satu sebab pemicu terjadinya ikhtilaf masih 

perlu untuk ditelusuri dalam kajian para ulama mujtahid. Berbagai solusi ditempuh 

dalam mengatasi kontradiksi dalil, mulai dari usaha mengkompromikan (al-jamʻu 

wa al-taufīq), mengkaji histori dalil dan menentukan antara nāsikh dan mansūkh, 

hingga kepada men-tarjīḥ salah satu dalil dari selainnya. Para ulama dalam 

mengatasi kontradiksi dalil ini, memiliki metode yang berbeda sehingga hasilnya 

pun ikut berbeda.31 

g. Masalah yang tidak ada naṣnya 

Zaman berganti zaman, sejak berpulangnya Rasulullah kepada rahmat Allah 

setelah sebelumnya wahyu terputus, ditambah akibat pesatnya perkembangan 

zaman sehingga menambah kompleks masalah umat. Banyaknya masalah yang 

timbul yang tidak dijumpai penjelasannya baik dalam Alquran maupun sunah, 

                                                             

30Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah 

al-Muqtaṣid, Juz 3, h. 1095. 

31Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausūʻah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah, 

Juz 4 (Kuwait: Dar Salasil, 1986), h. 292. 
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mengkondisikan para ulama untuk berijtihad. Fatwa ulama memungkinkan berbeda 

sebab didasari atas ijtihad serta metode yang berbeda dalam menetapkan hukum.32 

Munculnya berbagai permasalahan kontemporer diantara sebab yang paling 

banyak memberikan kontribusi ikhtilaf ulama dalam penetapan hukumnya. 

Contohnya seperti dalam bab muamalah, hukum uang elektronik (e-money), yang 

terjadi perbedaan pandangan, apakah ia termasuk ṣarf, ijārah, wadī'ah atau qarḍ 

yang menjadi perdebatan dan bahan diskusi.33 

h. Perbedaan metodologi dalam penetapan hukum (Usul Fikih) 

Ikhtilaf dalam uṣūl atau metode istinbāṭ hukum dan ijtihad memberikan 

dampak yang besar pada ikhtilaf furū fikih. Usul fikih pada awalnya merupakan 

kaidah-kaidah yang diramu oleh para ulama melalui kajian fikih yang komprehensif 

sehingga menjadi acuan dalam istinbāṭ hukum dan ijtihad. 

Perbedaan dalam masalah usul sangat mempengaruhi akan terjadinya 

ikhtilaf dalam furū' fikih. Perbedaan cara dan sudut pandang masing-masing 

mujtahid yang juga dipengaruhi oleh malakah atau kemampuan dan kapasitas yang 

dimiliki sebagai seorang yang berkualifikasi sebagai seorang mujtahid, serta 

wawasan keilmuan yang berbeda.34 

Ikhtilaf dalam usul bisa dibagi sesuai pokok bahasan usul fikih yang 

berputar pada tiga hal. Pertama, ikhtilaf sumber hukum atau dalil, baik dari dalil 

yang disepakati kehujjahannya secara umum, namun terjadi perbedaan pada hal-hal 

yang detail. Juga ikhtilaf terjadi pada keabsahan hujjah beberapa dalil seperti qaul 

al-ṣaḥābi, al-istiṣḥāb, al-maṣāliḥ al-mursalah dan dalil yang lainnya. Kedua: 

                                                             

32Muhammad bin Husain al-Jīzānī, Fiqh al-Nawāzil Dirāsah Taʼṣīliyah Taṭbīqiyah, Juz 1 

(Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 2005), h. 32. 

33Anik Gita Yuana dan Muhammad Adi Satria, "Polemik Riba pada Uang Elektronik e-

Money", Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum 1, No. 2 (2020): h. 7-9. 1-11. 

34Dahyul Daipon, "Keberagaman yang Menyapa Studi Analisis terhadap Fiqh Ikhtilaf 

Hasan al-Banna", Al-Hurriyah 11, No. 1 (2010): h. 9. 
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ikhtilaf pada metode istinbāṭ hukum dari teks sumber dalil utama Alquran dan sunah, 

baik dari segi kebahasaannya atau yang lainnya. Ketiga: ikhtilaf pada metode ijtihad 

seperti kiyas, terutama pada persoalan ijtihad dalam masalah nawāzil. 

D. Implikasi Ikhtilaf Fikih 

Ikhtilaf ulama memiliki dampak dan pengaruh, baik pengaruh positif 

maupun yang negatif. Dengan mengetahui sebab ikhtilaf dan juga menyadari 

dampak dan pengaruh yang ditimbulkan, setidaknya memberikan wawasan serta 

kontribusi dalam menyikapi ikhtilaf serta menjauhkan umat dari perpecahan. 

1. Pengaruh terhadap manhaj dan metodologi 

Ikhtilaf yang terjadi dikalangan ulama meninggalkan pengaruh dari segi 

metodologi kajian hukum Islam. Ikhtilaf ulama menjadi bahan kajian ulama dan 

peneliti yang datang setelah para ulama klasik yakni para mujtahid pendahulu, 

terutama imam mazhab empat yang pengaruhnya telah tersebar di seantero dunia 

Islam. Para ulama dan peneliti mengambil kesimpulan setelah mengkaji ikhtilaf 

yang terjadi dikalangan ulama sebelumnya, beberapa kaidah-kaidah dan rambu-

rambu dalam berijtihad. Dengan kaidah yang diperoleh dari kajian ikhtilaf tersebut 

membantu menyempurnakan kekurangan di masa lalu, sehingga mewujudkan 

produk ijtihad yang lebih tepat dan sesuai. Selain itu, ikhtilaf ulama juga 

memberikan kontribusi besar dalam merumuskan maqāṣid syarīʻah yang 

merupakan inti tujuan syariat yang Allah tetapkan. Hasil rumusan maqāṣid syarīʻah 

yang dimaksud merupakan buah dari kumpulan ijtihad para ulama yang dihasilkan 

dari keinginan luhur, jauh dari kebencian, rasa dendam dan perpecahan yang biasa 

ada ketika perbedaan pendapat terjadi. 35 

                                                             

35Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣāri, Āṡār Ikhtilāf al-Fuqahāʼ fī al-Syarīʻah (Riyadh: 

Maktabah Rusyd, 1996), h. 40 
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Selain implikasi positif dari ikhtilaf ulama yang telah disebutkan, juga 

terdapat implikasi negatif. Fenomena taklid buta yang marak terjadi dikalangan 

kaum muslimin merupakan akibat pengaruh ikhtilaf ulama. Sebagian kaum 

muslimin keukeuh terhadap pendapat imam yang dipegangi, tanpa peduli jika 

pendapat tersebut sesuai atau malah bertentangan dengan dalil syar'i. Padahal imam 

yang ia ikuti pendapatnya pun jika nampak jelas dihadapannya kesalahan dalil atau 

istidlāl yang mereka pakai, maka dengan segera mereka akan tinggalkan.36 

Sebagaimana pernyataan para imam mazhab berikut: salah satunya 

pernyataan yang masyhur oleh Imam Syafi'i yang kemudian dinisbatkan kepada 

semua imam mazhab. 

هَبِحُ وَُمَذح ه  فَـ ؛ُ دِيحث  37ُإِذَاُصَحَُّالْحَ
Artinya: 

Jika suatu hadits itu sahih, itulah mazhabku 

Imam Abu Hanifah juga pernah mengatakan: 

ُصَلَّىاُللََُّّ عَلَيحهُِ وحل  لرَّس  ا عَالََ،ُوَخَبََُ  تَـ كُِتَابَُاللُِ لًَُيُ َالِف  وح قَـ ُ ت  لح ق ـ لُِإِذَاُ وح قَـ اُ وح ر ك  تحـ 38ُوَسَلَّمَ؛ُفَا
Artinya: 

Kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan al-
Quran dan hadis Rasulullah saw., tinggalkanlah pendapatku itu. 

Imam Malik juga pernah mengatakan: 

ُ، ُوَأ صِيحب  طِئ  ُأ خح أُنَََُبَشَر  اَ ُمَاُإِنََّّ ل  ُوَك  ه ، وح ذ  ُوَالس نَّةَ؛ُفَخ  ُالحكِتَابَ ُوَافَقَ ُمَا ُرَأحيِي؛ُفَك ل  ُفِ وا فَاحنظ ر 
هُ  وح ر ك  تحـ وَافِقُِالحكِتَابَُوَالس نَّةَ؛ُفَا ي ـ ُ 39ُلَحَ

Artinya: 

                                                             

36Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmī al-Syāṭibī, al-Iʻtiṣām, Juz 3 (Dammam: Dar 

Ibnu al-Jauzi, 2008), h. 319. 

37Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibnu Abidin, Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr 

al-Mukhtār, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 385. 

38Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, Ṣaḥīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah, Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 40. 

39Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukānī, al-Qaul al-Mufīd fī 

Adillah al-Ijtihād wa al-Taqīd (Kuwait: Dar al-Qalam, 1396 H), h. 42. 
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Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh 
karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Alquran dan sunah, 
ambillah; dan bila tidak sesuai maka tinggalkanlah. 

Imam Ahmad juga pernah mengatakan: 

رِي،ُوَخ ذحُمِنحُحَيحث ُأَخَذُ  وح ثّـَ زَاعِي،ُوَلََُال وح َ قَلِ دحُمَالِكاً،ُوَلََُالشَافِعِي،ُوَلََُالأح ت ـ قَلِ د ني،ُوَلََُ ت ـ 40ُوالََُ

Artinya: 

Janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Malik, asy-Syafi’i, Al-Auza’i, 
dan ast-Tsauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil. 

Kejumūdan atau stagnasi sebagai akibat dari taklid buta pada mazhab 

merupakan perkara yang tercela. Jika dibiarkan, akan berimplikasi pada lemah atau 

hilangnya rasionalitas kaum muslimin dalam memahami ajaran Islam. Bahkan 

dampak paling buruk yang terjadi adalah kedurhakaan kepada Allah dan Rasul 

akibat menyelisihi Alquran dan sunah. 

Setelah muncul fenomena taklid buta, dampak negatif dari adanya ikhtilaf 

ulama adalah munculnya asumsi bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Ajakan untuk 

tidak menyelisihi kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh ulama pendahulu secara 

totalitas, menyebabkan banyak yang takut untuk berijtihad. Sehingga terjadi 

kekacauan dalam ranah ijtihad dengan munculnya para mujtahid amatiran di saat 

ijtihad dibutuhkan dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut sangat disayangkan, sebab teori yang 

berkembang bahwa tidak ada lagi yang boleh berijtihad, menggerus potensi umat 

Islam pada ranah kreatifitas ilmiyah yang merupakan ciri khas yang telah dimiliki 

para ulama pendahulu.41 

2. Implikasi ilmiyah dan intelektual 

Diantara dampak positif dari ikhtilaf ulama dari sisi intelektualitas umat 

islam adalah dengan munculnya para pakar, ahli fikih, tokoh mazhab yang dikenal 

                                                             

40Shalih bin Muhammad al-Fullānī, Īqāẓ Himam Ulī al-Abṣār li al-Iqtidāʼ bi Sayyid al-

Muhājirīn wa al-Anṣār (Beirut: Dar al-Maʻrifah, t.th.), h. 113. 

41Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1033. 
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dengan kecemerlangan cakrawala berpikir. Bukan hanya para imam mazhab saja 

yang dikenal di dunia Islam, namun para ulama yang merupakan murid serta para 

pengusung mazhab yang menyelami kedalaman ilmu masing-masing usul mazhab. 

Mulai dari al-Sarakhsi ulama Hanafiyah bergelar syams al-aimmah; al-Kāsāni dan 

juga Ibnul Hamam, dari kalangan Malikiyah ada Ibnu Abdil Barr; Ibnu Rusyd al-

hafid; dan Imam al-Syatibi, ulama Syafi'iyah ada al-Nawawi; Ibnu Daqiq; dan Ibnu 

Hajar al-Asqalani, hingga ulama Hanabilah semisal Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah 

dan muridnya Ibnul Qayyim.42 

Begitupula dengan para ulama yang tidak berafiliasi dengan empat mazhab 

tersebut ikut meneguk segarnya sumber ilmu dari para pendahulu dengan 

mengkomparasikan pendapat mazhab dengan tujuan bisa sampai pada dalil yang 

paling rājiḥ. Dengan usaha tersebut, mereka mendapatkan anugrah malakah 

ʻilmiyah yang jarang dimiliki, sehingga menambah terang peradaban ilmiyah umat 

Islam. 

Begitupula dibalik ikhtilaf ulama, para cendekiawan muslim yang 

disebutkan sebelumnya memberikan kontribusi yang luar biasa. Hal tersebut 

merupakan hasil dari kajian komparasi antar mazhab serta dalil-dalilnya. Sehingga 

ikut memberikan sumbangsih dan kontribusi yang mencakup berbagai disiplin 

ilmu: dalam bidang fikih, usul fikih, qawāʻid, ̒ ulūm al-qurʼān, sunnah wa ̒ ulūmuh, 

siyar wa tarājum, serta berbagai bidang ilmu yang berkenaan dengan berbagai 

mazhab.43 

Diantara implikasi positif dari ikhtilaf ulama adalah warisan berupa adab 

atau etika dalam mengkaji dan berdebat atau berdiskusi ilmiyah. Hal ini sangat 

bermanfaat bagi para peneliti dan pemikir Islam, sebab kegiatan meneliti dan 

                                                             

42Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣāri, Āṡār Ikhtilāf al-Fuqahāʼ fī al-Syarīʻah, h. 142-

198. 

43Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣāri, Āṡār Ikhtilāf al-Fuqahāʼ fī al-Syarīʻah, h. 204. 
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munāẓarah atau diskusi ilmiyah merupakan aktifitas pokok demi mencapai tujuan 

luhur kebaikan umat. Imam Syafi'i berkata: 

 44مانَظرتُأحداُفأحببتُأنُيُطئ

Artinya: 

Saya tidak pernah mendebat seseorang, kemudian aku menginginkan dia pada 
pihak yang salah dan kalah. 

أُبِلُبيُناللُالْقُعلىُلسانيُأوُلسان  45مانَظرتُأحداُإلَُولَ

Artinya: 

Jika aku berdiskusi dengan siapapun, aku tidak peduli Allah akan 
menampakkan kebenaran dari lisanku ataukah lisan teman diskusiku. 

Ikhtilaf ulama tidak hanya memiliki implikasi positif, namun juga 

berimplikasi negatif dari sisi kajian ilmiyah. Diantara dampak negatif dari ikhtilaf 

ulama adalah muncul dari kalangan mukallid mazhab. Sebagian mereka adalah 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kejahilannya menciderai ulama 

mazhab mereka. Mereka menempuh metodologi ilmiyah, dan dengan kecurangan 

dan niat ingin memenangkan mazhabnya, mereka berani memalsukan hadis atas 

nama Rasulullah. Jika bukan karena Allah yang telah menjanjikan penjagaan atas 

agama Islam, Islam niscaya bisa senasib dengan ajaran agama Yahudi dan 

Nashrani.46 

Diantara dampak negatif dari ikhtilaf ulama adalah terjadinya stagnasi 

pemikiran para ulama akibat asumsi yang berkembang terutama awal abad keempat 

bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Alasannya bahwa mereka merasa hukum Islam 

telah dielaborasikan secara detail sehingga disimpulkan bahwa seluruh masalah 

fikih telah selesai dibahas. Pengikut setiap mazhab tersibukkan dengan aktifitas 

pembukuan fatwa ulama terdahulu dalam berbagai masalah. Hal tersebut diikuti 

                                                             

44Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Ṡabit Al-Khatib Al-Baghdadi, al-Faqīh wa al-Mutafaqqih, 

Juz 2 (Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1996), h. 50. 

45Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Aṣbahāni, Hilyatul Awliyā wa Tabaqātul Aṣfiyā', Juz 

9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 118. 

46Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣāri, Āṡār Ikhtilāf al-Fuqahāʼ fī al-Syarīʻah, h. 265. 
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oleh ulama berikutnya yang membuat mukhtaṣarāt, sehingga para muta'akhirīn 

hanya sibuk mencerna perkataan imamnya. Sehingga semakin gencar propaganda 

pintu ijtihad tertutup sebab banyaknya fukaha yang hanya mengincar jabatan qāḍi 

berfatwa tidak sesuai kualifikasinya dan cenderung mengikuti keinginan penguasa. 

Semua alasan tersebut mengakibatkan terhentinya gerakan fikih sebab semakin 

melemahnya kebebasan berpikir, yang akhirnya membuat taklid semakin membabi 

buta. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan berijtihad hampir menjadi suatu hal 

yang mustahil, ditambah dengan munculnya pertentangan mengenai siapa yang 

cukup memiliki kualifikasi untuk berijtihad, sebab semakin ketat syarat yang 

ditentukan oleh para muta'akhirīn.47 

3. Implikasi sosial 

Ikhtilaf ulama sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Islam. 

Bagaimana tidak, kehidupan seorang muslim tidak bisa lepas dari masalah-masalah 

fikih yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa, zakat, haji, muamalah dan 

sebagainya sehingga membutuhkan penjelasan terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Diantara dampak positif dari perbedaan pendapat ulama adalah kita bisa 

mengetahui kemudahan syariat. Karena bisa jadi pendapat ulama satu sesuai dengan 

kondisi tertentu, dan pendapat lainnya tidak sesuai pada kondisi yang lain. Sebab 

ulama berfatwa pada sebuah permasalahan harus memperhatikan maslahat yang 

merupakan inti tujuan syariat diturunkan (maqāṣid syari'ah). Dan bisa saja 

perbedaan pendapat yang ada semua bisa diterima, tanpa harus ada yang disalahkan. 

Sebagaimana kisah Umar bin Khattab dengan Hisyam bin Hakim yang berbeda 

masalah bacaan Alquran, yang pada akhirnya keduanya dibenarkan oleh 

Rasulullah.48 

                                                             

47Rupi'i Amri, "Dinamika Ijtihad pada Masa Taklid dan Kemunduran", Jurnal Tarjih 16, 

No. 1 (2019): h.16. 1-20 

48Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣāri, Āṡār Ikhtilāf al-Fuqahāʼ fī al-Syarīʻah, h. 310. 
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Dampak negatif dari adanya ikhtilaf ulama adalah masyarakat muslim yang 

awam mengalami kebingungan. Namun pendapat kebanyakan ulama bahwa bagi 

masyarakat awam diberi kemudahan untuk memilih pendapat/mazhab yang 

tersebar di negara tempat ia tinggal, atau bertanya kepada seorang ulama yang ia 

percaya keilmuannya. Ini merupakan sebuah kemudahan yang diberikan, sebab jika 

bermazhab dengan mazhab tertentu adalah kewajiban, maka seorang akan 

menjumpai kesulitan dalam beragama. Jadi seorang awam tidak wajib bermazhab 

dengan mazhab tertentu, ia boleh memilih, namun bukan dalam rangka mencari 

kemudahan sesuai hawa nafsunya karena setiap muslim wajib menuntut ilmu dalam 

rangka mencari kebenaran. 

Jika masyarakat awam mengalami kebingungan, berbeda halnya dengan 

para penuntut ilmu dan ulama muta'akhirīn yang justru mendapatkan nilai positif 

dari ikhtilaf yang terjadi dikalangan ulama klasik. Bagi mereka, ikhtilaf ulama 

memberikan wawasan mengenai metode ijtihad dan istinbāt hukum para ulama 

terdahulu sehingga malakah fiqhiyah mereka terasah dengan baik, jika dipahami 

metodenya dan bukan sekedar dihafalkan perbedaan pendapatnya. Begitupula 

perbedaan pendapat dikalangan ulama memberikan beberapa opsi pilihan dalam 

menyelesaikan masalah yang berbeda kasus ditengah masyarakat, sehingga 

penyelesaian masalah bisa tepat sasaran. 

Dampak negatif yang menjadi masalah sosial yang sangat memprihatinkan 

dari ikhtilaf ulama adalah fenomena fanatisme mazhab yang berlebihan sehingga 

menimbulkan fitnah dan perpecahan ditubuh kaum muslimin. Fanatisme 

merupakan buah dari taklid buta yang menjadikan pengikut mazhab berani 

menyamakan perkataan imam mereka setingkat teks Alquran dan sunah, bahkan 

lebih dari itu. 
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Sebab fanatisme mazhab yang berakibat pada perpecahan ini akhirnya 

menjadikan persatuan umat Islam menjadi lemah dan mereka pun bercerai berai. 

Hal ini mengakibatkan negara-negara dibawah kekuasaan Islam dengan mudahnya 

diporak porandakan dan dikuasai oleh musuh. Ibnu Abil 'Izz al-Hanafi 

mengungkapkan mengenai hal ini: 

ُوتسليطُالفرنجُعلىُبعضُبلادُ اللُتعالَُالتتَُعلىُبعضُبلادُالشرق، ومنُجَلةُأسبابُتسليطُ
باعُالظنُوماُتَوىُ ُوكلُذلكُمنُأت ُوالتفرقُبينهمُفُِالمذاهبُوغيْها. ثرةُالتعصب، كُ الغرب

49ُالأنفسُولقدُجاءهمُمنُربِمُالَدى
Artinya: 

Diantara sebab Allah kuasakan bangsa Tatar atas sebagian negara di timur, 
dan Allah kuasakan bangsa Perancis atas sebagian negara di barat adalah 
karena adanya fanatisme mazhab sehingga menimbulkan perpecahan di 
antara mereka. Semua itu disebabkan karena mereka mengikuti prasangka 
dan hawa nafsu, padahal sudah datang petunjuk dari Rabb mereka.

                                                             

49Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafi, al-Tanbih 'alā Musykilāt al-Hidāyah, Juz 2 (Riyadh: Maktabah 

al-Rusyd, 2003), h. 544. 
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BAB IV 

IMPLIKASI DILĀLAH FIʻLI AL-NABĪ PERSPEKTIF FIKIH IKHTILAF 

A. Ikhtilaf Uṣūliyīn pada Dilālah Fiʻli al-Nabī 

Ikhtilaf Ulama pada dilālah fiʻli al-Nabī berotasi pada asal ikhtilaf mengenai 

keabsahan fiʻl perbuatan Nabi sebagai hujjah atau dalil muktabar yang merupakan 

sumber hukum. Kedudukan sunah sebagai sumber hukum utama setelah Alquran 

tidak serta merta menjadikan semua perbuatan Nabi yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari sunah adalah dalil muktabar dalam penetapan hukum atau bahkan 

wajib diikuti. Hal ini menjadi bahan kajian yang mengurai perselisihan ulama 

mengenai apakah semua perbuatan Nabi merupakan hujjah sehingga 

berkonsekuensi pada taklif iqtidāʼ bagi semua mukallaf?.  

Mayoritas ulama usul fikih menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan 

mengenai bolehnya ber-istidlāl dengan perbuatan Nabi. Namun terdapat ikhtilaf 

dalam sebagian rincian masalah. Sebagian ulama memandang bahwa perbuatan 

Nabi secara mutlak dapat dijadikan dalil, sedangkan sebagian yang lain 

menyebutkan bahwa perbuatan Nabi hanya bisa dijadikan dalil jika diketahui 

hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan oleh Abu al-Husain al-Basri1 

yang juga dikutip oleh Abu Syāmah al-Maqdisi2. 

Adapun mengenai rincian ikhtilaf ulama dalam memahami perbuatan Nabi 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

 

                                                             

1Muhammad bin Ali al-Thayyib Abu al-Husain al-Bashri, al-Muʻtamad fi Uṣūl Fiqh, Juz 1 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403H), h. 347. 

2Mahmud Shaleh Syuraitih, al-Muhaqqiq min ʻIlmi al-Uṣūl fīmā Yataʻallaq bi Afʻāl al-

Rasūl li al-Ḥāfiẓ Abu Syāmah al-maqdisi (Madinah Munawwarah: Jamiah Islamiyah, 1432H), h. 

170. 
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1. Ikhtilaf mengenai Metode Interpretasi Perbuatan Nabi 

Secara umum dilālah fiʻli al-Nabī atau interpretasi perbuatan Nabi dari segi 

kejelasan penunjukan makna terbagi menjadi dua. Pertama: Fiʻl al-Nabī yang 

menunjukkan indikasi hukum yang jelas. Kedua: Fiʻl al-Nabī yang tidak memiliki 

indikasi hukum yang jelas, sehingga menimbulkan polemik sebab terjadi perbedaan 

dalam memahaminya. Kedua pembahasan yang dimaksud secara lebih detail akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Fiʻl al-Nabī yang menunjukkan indikasi hukum yang jelas 

Kejelasan makna yang terkandung dalam perbuatan Nabi dipahami dengan 

adanya qarīnah3 atau petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut 

mengandung hukum atau tidak, apakah khusus untuk Nabi atau berlaku umum 

untuk umat. Jika perbuatan Nabi tersebut mengandung hukum dan berlaku umum, 

apakah hukum yang dimaksud wajib, mandūb atau mubah?. Ketentuan tersebut 

berkaitan erat dengan qarīnah sebagai penentu hasil interpretasinya. Qarīnah atau 

petunjuk penjelas bisa berwujud teks verbal, baik dari Alquran maupun sunah 

qauliyah, atau dalam bentuk qarīnah lainnya yang mengarahkan pada makna 

tertentu yang dimaksud. Petunjuk penjelas ini dikenal dengan istilah qarāin al-

aḥwāl. 

Qarīnah atau petunjuk penjelas inilah yang menentukan dilālah fiʻli al-Nabī 

dan menunjukkan indikasi hukum taklif dalam perbuatan Nabi. Jika tidak, maka 

sulit untuk dipahami indikasi hukumnya, sebab sunah fiʻliyah tidak seperti sunah 

qauliyah yang bisa berdiri sendiri dan dapat dipahami dengan jelas maksudnya.4 

                                                             

3Qarīnah secara bahasa berarti suatu hal yang mengarahkan dan menunjukkan pada 

subtansi yang dimaksud. Sama seperti dalil yang berfungsi untuk menunjukkan kepada arah atau 

makna yang sesuai maksud dan tujuan. 

4Rizki Mustaqim, "Af'al Rasul dan Implikasinya terhadap Hukum Fikih", Tadabbur: Jurnal 

Peradaban Islam 1, No. 2 (2019): h. 278-279. 
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Makna yang terkandung dalam perbuatan Nabi walau dapat dipahami 

melalui qarīnah atau petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut 

mengandung hukum atau tidak, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikhtilaf 

dalam memahami perbuatan Nabi ini. Ikhtilaf bisa saja terjadi sebab qarīnah atau 

petunjuk penjelas tidak diketahui atau tidak nampak oleh sebagian. Dan ikhtilaf 

juga bisa terjadi sebab berbeda dalam menetapkan qarīnah. Sehingga mereka 

berbeda dalam memahami dan menarik kesimpulan dari perbuatan Nabi tersebut.  

Diantara contoh perbuatan Nabi yang disebutkan oleh al-Tirmiżī adalah 

perbuatan Nabi dalam perkara memelihara jenggot.5 Sebagian ulama menganggap 

bahwa perbuatan Nabi ini memiliki indikasi hukum, sebab ada qarīnah  yang 

menunjukkan wajibnya hal tersebut. Qarīnah yang dimaksud disini adalah sunah 

qauliyah sabda Nabi: 

6ُأحفواُالشواربُوأعفواُاللحى

Artinya: 

Potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu. 

Sebagiannya lagi menganggap bahwa jenggot bukanlah syariat, akan tetapi 

hanyalah budaya dan adat kebiasaan orang arab. Adapun sabda Nabi yang 

memperkuat perintah tersebut adalah perkataan yang bermaksud perintah yang 

memiliki alasan. Perintah memanjangkan jenggot disini bertujuan untuk 

menyelisihi orang musyrik, imbauan untuk berbeda dengan orang kafir, bukan 

aturan memanjangkan jenggot.7 

 

                                                             

5Muhammad bin 'Isa al-Tirmiżī, al-Syamāil al-Muḥammadiyah (Beirut: Dar Ihya Turats al-

'Arabi, t.th.), h. 22. 

6Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya 

Turats al-Arabi, t.th.), h. 222. Hadis No. 259. 

7Syukri Aba, "Istinbath Nushus Al-Sunnah Melalui Pendekatan Tekstual Dan 

Kontekstual", Attafkir 10, no. 2 (2017): h. 26. (19-31). 
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b. Fiʻl al-Nabī yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas 

Fiʻl al-Nabī yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas dalam literatur 

usul fikih lebih dikenal dengan istilah fiʻl al-Nabī al-mujarrad. Ketidakjelasan 

kandungan hukum dari perbuatan Nabi ini disebabkan ketiadaan faktor qarīnah 

atau petunjuk penjelas yang tidak diketahui sehingga menimbulkan polemik dan 

ikhtilaf ulama dalam menginterpretasinya. 

Terjadinya ikhtilaf dalam memahami perbuatan Nabi yang tidak memiliki 

qarīnah atau petunjuk penjelas menjadi perdebatan antara ulama yang masing-

masing memiliki argumen. Al-Gazali menyebutkan bahwa perbuatan Nabi tanpa 

didukung faktor qarīnah atau petunjuk penjelas itu lā dilālata lahu atau tidak 

memiliki makna sama sekali, kecuali dengan dalil atau qarīnah yang menyebutkan 

dengan jelas posisinya. Bahkan al-Gazali setelah menyebutkan ikhtilaf ulama 

secara singkat dalam masalah ini, dengan segera ia menyimpulkan bahwa semua 

pendapat yang berusaha menafsirkan dilālahnya merupakan taḥakkumāt8. Ia 

berpendapat seperti itu dengan alasan bahwa pada dasarnya sunah fiʻliyah tidak 

memiliki ṣīgah9, dan semua pendapat yang disebutkan saling bertolak belakang.10 

Al-Āmidi juga menyebutkan ikhtilaf ulama dalam masalah ini dan 

kemudian menyebutkan keberpihakannya kepada pendapat mayoritas ulama. Ia 

menyebutkan bahwa jumhur ulama fukaha dan mutakallimīn sepakat bahwa 

perbuatan Nabi yang tidak memiliki qarīnah penjelas tetap ada unsur taklif yang 

sesuai hukumnya (wajib, mandūb, atau mubah). Sebagian ulama berpendapat 

                                                             

8Taḥakkumāt bentuk jamak dari taḥakkum, yang berarti argumentasi atau pendapat yang 

tidak didasari dengan bukti yang valid dan berkekuatan. 

9Ṣīgah adalah bentuk kalimat yang dipahami maknanya dari segi bahasa. 

10Abu Hamid al-Gazali, al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl, Juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 

2010), h. 219-220. 
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seperti pendapatnya al-Gazali, dan yang lainnya mengurai pendapatnya, bahwa 

yang ada taklifnya adalah hanya pada persoalan ibadah saja.11 

2. Rincian Ikhtilaf pada Dilālah fiʻli al-Nabī 

Ikhtilaf yang terjadi dalam metode interpretasi perbuatan Nabi setidaknya 

dapat dikelompokkan dalam tiga pembahasan berdasarkan penyebab terjadinya 

ikhtilaf. Pertama: Ikhtilaf bisa terjadi sebab qarīnah atau petunjuk penjelas tidak 

diketahui atau tidak nampak oleh sebagian. Kedua: ikhtilaf terjadi sebab perbedaan 

dalam menetapkan qarīnah. Ketiga: ikhtilaf terjadi sebab perbedaan metode 

interpretasi perbuatan Nabi yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas atau fiʻl 

al-Nabī al-mujarrad sebab tiadanya faktor qarīnah sehingga menimbulkan 

perbedaan pendapat. Dari ketiga masalah tersebut, pokok masalah yang menjadi 

bahasan utama adalah ikhtilaf pada metode interpretasi perbuatan Nabi yang tidak 

memiliki indikasi hukum yang jelas atau fiʻl al-Nabī al-mujarrad sebab tiadanya 

faktor qarīnah. 

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa qarīnah berfungsi 

sebagai petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan Nabi mengandung taklif 

hukum atau tidak, apakah khusus untuk Nabi atau berlaku umum untuk umat. Jika 

perbuatan Nabi tersebut mengandung hukum dan berlaku umum, apakah hukum 

yang dimaksud wajib, mandūb atau mubah?. Ketika tidak ada qarīnah yang 

menjelaskan duduk persoalan tersebut, otomatis para ulama pasti akan berbeda 

menyikapi masalah ini. Berikut ini adalah rincian masalah yang dibagi dalam tiga 

poin pokok. 

a. Status Perbuatan Nabi antara Tasyrīʻī atau Jibillī 

Nabi saw. sebagai manusia biasa hidup dalam fitrahnya dan menjalani 

kehidupannya seperti manusia lain yang melakukan aktifitas. Makan, minum, tidur, 

                                                             

11Saifuddin al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1 (Riyadh: Dar al-Ṣumayʻī, 2003), h. 

248. 
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berdiri, duduk serta aktifitas lainnya dilakukan berdasar atas tabiat dan fitrah 

manusiawi yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan, apakah al-af'āl al-jibilliyah atau aktifitas keseharian Nabi yang bersifat 

kodrati manusiawi tidak memiliki korelasi dengan al-tasyrī' sehingga tidak ada 

taklif untuk mengikutinya?. Atau semua aktifitas dan perbuatan Nabi memiliki 

unsur anjuran untuk mengikutinya, termasuk al-af'āl al-jibilliyah? 

Al-af'āl al-jibilliyah kadang bersinggungan dengan sebuah ibadah. Sebab  

bisa saja dalam rangkaian suatu ibadah, Nabi melakukan suatu hal yang dianggap 

al-af'āl al-jibilliyah. Seperti pada saat ibadah haji Nabi berkendara, saat berangkat 

dan pulang dari tempat salat saat hari raya Nabi melewati jalan yang berbeda. 

Aktifitas berkendara dan menyusuri jalan yang berbeda, dari kedua kasus tersebut 

merupakan al-af'āl al-jibilliyah ataukah merupakan satu rangkaian ibadah yang 

harus ada?. 

Al-af'āl al-jibilliyah yang tidak bersinggungan dengan ibadah mudah untuk 

dikenali. Sebab aktifitas tersebut murni berasal dari respon manusiawi yang terjadi 

pada setiap manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang dikerjakan 

manusia tanpa pikir panjang atau lama merenungi untuk dilaksanakan. Contohnya 

seperti makan saat lapar, tidur saat mengantuk, berjalan untuk menunaikan 

keperluan, dan aktifitas yang semisalnya. Perbuatan yang Nabi kerjakan 

sebagaimana yang disebutkan tidak berkonsekuensi hukum, karena tidak 

dimaksudkan untuk ibadah sehingga tidak ada taklif untuk mengikutinya. Akan 

tetapi jika pun diikuti, maka tidak ada masalah. Jika ditinggalkan juga tidak 

mengapa, namun dengan satu syarat ia tinggalkan bukan sebab karena benci 

terhadap yang Nabi lakukan.12 

                                                             

12Mahmud Shaleh Syuraitih, al-Muhaqqiq min ʻIlmi al-Uṣūl fīmā Yataʻallaq bi Afʻāl al-

Rasūl li al-Ḥāfiẓ Abu Syāmah al-maqdisi, h. 48. 
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Al-af'āl al-jibilliyah yang bersinggungan dengan sebuah ibadah, tidak bisa 

ditetapkan konsekunsi hukumnya. Hal tersebut demikian sebab tidak ada qarinah 

penguat untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan secara fitrah atau 

merupakan rangkaian yang tidak terpisah dengan ibadah tersebut. Perbuatan Nabi 

yang dimaksudkan seperti duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat selanjutnya 

dalam salat, tawaf Nabi dalam keadaan berkendara, memakai wewangian saat 

ihram dan lainnya. Hal ini terjadi ikhtilaf dikalangan para ulama mengenai apakah 

perbuatan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang jibilliy aktifitas manusiawi atau 

termasuk dalam rangkaian ibadah yang terdapat padanya unsur taklif untuk diikuti?. 

Kedua hal yang disebutkan masing-masing terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama. Berikut rincian uraian dan penjelasannya: 

1) Al-af'āl al-jibilliyah murni 

Pertama: Hukum asal al-af'āl al-jibilliyah yang tidak bersinggungan dengan 

ibadah sangat jelas merupakan hal yang mubah. Hal tersebut merupakan aktifitas 

manusiawi yang dilakukan Nabi murni sebab fitrahnya sebagai manusia biasa, 

walau demikian sebagian ulama memandang bahwa hal tersebut dihukumi mandūb. 

Al-Gazali menyebut pendapat tersebut sebagai taḥakkum sebab ia memandang 

perbuatan tersebut tidak mengandung hukum sama sekali.13 

Perlu dipahami bahwa pendapat yang menyebutkan bahwa al-af'āl al-

jibilliyah yang tidak bersinggungan dengan ibadah hukumnya sunah atau mandūb, 

setidaknya terdapat dua versi yang berbeda. Pertama: versi yang menyatakan bahwa 

semua perbuatan Nabi secara mutlak merupakan tasy'rī'ī yang wajib untuk diikuti. 

Namun menurut mereka bahwa perbuatan Nabi yang dimaksud tidak sampai pada 

hukum wajib, sehingga mereka membawanya kepada hukum mandūb. Kedua: versi 

                                                             

13Abu Hamid al-Gazali, al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl, Juz 2, h. 220. 
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yang menyatakan bahwa perbuatan Nabi yang bersifat kodrati asalnya bukan 

tasy'rī'ī yang wajib untuk diikuti. Akan tetapi jika kita mencontohi perbuatan Nabi 

seperti yang dilakukan, maka tetap dihukumi mubah, namun dari segi niat 

perbuatan bisa saja dinilai sunah yang berbuah pahala. Versi kedua inilah yang 

masyhur dikalangan ahlu hadis.14 Versi kedua ini  

2) Al-af'āl al-jibilliyah bersinggungan dengan ibadah 

Pembahasan kedua mengenai al-af'āl al-jibilliyah yang bersinggungan 

dengan ibadah. Yakni perbuatan Nabi yang bersifat kodrati namun dilakukan dalam 

rangkaian ibadah, atau sebagai wasilah ibadah, atau dilakukan sebelum atau setelah 

suatu ibadah dilaksanakan. 

Contoh perbuatan yang dilakukan dalam rangkaian suatu ibadah: tiga jari 

yang digenggam saat tasyahhud, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat 

salat selanjutnya, berpegang pada tongkat saat khutbah dan lainnya. Contoh 

perbuatan yang dilakukan sebagai wasilah ibadah seperti: tawaf dan sai dengan 

mengendarai unta, masuk masjidil haram melalui pintu Bani Syaibah, pulang pergi 

salat 'id dengan berjalan kaki dan menyusuri jalan berbeda dan perbuatan lainnya. 

Contoh perbuatan yang dilakukan sebelum ibadah: berbaring sebelum salat subuh 

setelah salat sunah. Contoh perbuatan yang dilakukan setelah ibadah adalah 

kebiasaan Nabi setelah selesai salat, ia beranjak pergi dari sisi kanan atau sisi kiri.15 

Para ulama berbeda pendapat sebab tidak ada qarīnah atau petunjuk yang 

menguatkan bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari ibadah. Sehingga ikhtilaf 

yang ada pada pembahasan ini mirip dengan ikhtilaf pada pembahasan sebelumnya. 

                                                             

14Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah. 2003), h. 226. 

15Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 232-233. 
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Sebagian besar uṣūliyyin mengatakan bahwa selama tidak ada dalil lain, qarīnah 

atau petunjuk yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut mengandung hukum, 

maka dihukumi sebagai perbuatan biasa yang bersifat murni kodrati.16 

Dari sinilah muncul ikhtilaf perbedaan sudut pandang dikalangan ulama 

mengenai interpretasi perbuatan Nabi ini. Sebab sebagian memandang bahwa 

perbuatan tersebut murni jibillī, sebagian lagi menginterpretasi bahwa selama hal 

tersebut dilakukan dalam rangkaian ibadah, maka termasuk perbuatan yang 

berindikasi hukum. Ada juga yang menyebutkan bahwa dalam menentukan 

perbuatan Nabi apakah termasuk jibillī atau tasyrī'ī adalah dengan mengetahui 

sebab Nabi melakukan hal tersebut, sehingga dapat diketahui dilālahnya. 

b. Status perbuatan Nabi antara yang berlaku umum atau bersifat khusus 

Telah diuraikan dalam pembahasan mengenai klasifikasi perbuatan Nabi, 

dan salah satunya adalah perbuatan yang merupakan kekhususan Nabi yang tidak 

berlaku umum sebagai syariat yang mengandung unsur taklif didalamnya. Seperti 

menikah lebih dari empat wanita, kewajiban salat malam, bolehnya puasa wiṣāl dan 

sebagainya. Hal tersebut dikuatkan dan dijelaskan dengan dalil yang menunjukkan 

secara jelas kekhususan Nabi yang tidak berlaku umum untuk umatnya. 

Adapun jika perbuatan Nabi yang diriwayatkan tanpa ada penjelasan, 

qarīnah atau petunjuk yang menguatkan bahwa perbuatan tersebut adalah bagian 

dari kekhususan Nabi atau berlaku umum untuk umat, para ulama berbeda dalam 

menanggapi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang tidak 

memiliki indikasi hukum yang jelas atau fiʻl al-Nabī al-mujarrad yang disebabkan 

tidak adanya faktor qarīnah, mempunyai iḥtimāl atau kemungkinan yang mengarah 

                                                             

16Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 235. 
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kepada perbuatan yang termasuk kekhususan Nabi. Jika demikian, maka hal 

tersebut tidak berlaku umum sebagai syariat yang ada taklif untuk mengikutinya.  

Bisa dibayangkan jika umat dibebankan untuk mengikuti Nabi dalam 

sebuah perkara yang kemungkinan hal tersebut adalah kekhususannya. Maka 

seakan-akan kita telah membolehkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak boleh 

dilakukan, atau paling minimal kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak 

wajib.17 

Diantara alasan yang menguatkan bahwa adanya iḥtimāl atau kemungkinan 

yang mengarah kepada bahwa perbuatan tersebut termasuk kekhususan Nabi adalah 

sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Syāmah. Ia mengungkapkan bahwa 

seandainya ada taklif untuk mengikuti perbuatan Nabi tersebut, maka seharusnya 

Nabi menyampaikannya, bukan melakukannya sendiri. Namun hal tersebut tidak 

disampaikan Nabi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan 

kekhususan baginya.18 

Secara umum, perbuatan Nabi didominasi oleh al-afʻāl al-tasyrīʻiyah yang 

mencakup ibadah, muamalah, adab dan yang lainnya. Hal tersebut sebagai 

gambaran gamblang mengenai kerasulan Nabi yang memiliki tugas penyampai 

risalah ilahi, baik secara verbal maupun secara aksi nyata melalui perbuatannya 

yang menjadi qudwah bagi umat. 

Adapun khuṣuṣiyah Nabi terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

yang musytarak atau yang berlaku umum. Al-Asyqar setidaknya menyebutkan 

sekitar belasan perkara yang menjadi khuṣuṣiyah Nabi, namun sebagian besarnya 

                                                             

17Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h.320 

18Mahmud Shaleh Syuraitih, al-Muhaqqiq min ʻIlmi al-Uṣūl fīmā Yataʻallaq bi Afʻāl al-

Rasūl li al-Ḥāfiẓ Abu Syāmah al-maqdisi, h. 259 
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tidak termasuk dalam kategori perbuatan Nabi. Sehingga tidak tersisa kecuali 

beberapa perbuatan yang khusus untuk Nabi yang tidak berlaku umum.19 

Oleh sebab itu, sebagian ulama beranggapan bahwa adanya iḥtimāl 

khuṣuṣiyah tidak serta merta menjadi alasan untuk mengalihkan dilālah perbuatan 

Nabi kepada kekhususan, padahal sebenarnya bisa dipahami berlaku umum. Hal 

tersebut disebabkan karena ihtimal khuṣuṣiyah lebih kecil dibandingkan dengan 

iḥtimāl bahwa perbuatan Nabi merupakan tasyrīʻī yang berlaku secara umum. 

Sebagaimana dalam sebuah kaidah: 

20ُالغالبُالْكمُللغالبُوالنادرُلَُيظهرُفُِمقابلة
Artinya: 

Dalam menetapkan sebuah hukum harus berdasar pada kemungkinan yang 
mendominasi, bukan pada hal yang langka atau kecil kemungkinannya 
sehingga bertentangan dengan yang mendominasi. 

Bahkan menurut al-Āmidi, kasus perbuatan yang menunjukkan kekhususan 

Nabi itu bukan hanya langka atau sedikit, akan tetapi sangat sedikit jika 

dibandingkan dengan yang berlaku umum. Dan jika terjadi iḥtimāl, maka yang 

mendominasi dan yang diutamakan adalah makna yang mengandung keumuman 

hukum.21 

Pendapat yang mengatakan bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad dianggap tidak 

punya makna, sebab tidak adanya faktor qarīnah dan adanya iḥtimāl khuṣuṣiyah 

karena boleh jadi maslahat perbuatan tersebut hanya untuk Nabi, tidak untuk 

selainnya. Abu al-Khattab membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan 

bahwa seharusnya jika hal yang dilakukan Nabi punya maslahat untuk dirinya, 

maka untuk umatnya pun demikian. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan 

                                                             

19Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h.265. 

20Muhammad Sidqi Āl-Burnu al-Gazzi, Mausūʻah al-Qawāʻid al-Fiqhiyah, Juz 3 (Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 2003), h. 212. 

21Saifuddin al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1, h. 235. 
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untuk mengikutinya, juga sebab maslahat pada dasarnya bersifat umum. Adapun 

jika dianggap perbuatan tersebut adalah kekhususan Nabi, maka perlu dalil yang 

lain untuk menguatkannya.22 

c. Status perbuatan Nabi dalam penetapan hukumnya (antara wajib, 

mandūb, atau mubāh) 

Pada pembahasan sebelumnya, telah ditarik kesimpulan bahwa fiʻl al-Nabī 

al-mujarrad mempunyai indikasi hukum yang berlaku umum. Sedangkan iḥtimāl 

khuṣuṣiyah yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi tanpa qarīnah merupakan 

kekhususan Nabi, tidak cukup kuat untuk bisa dipertimbangkan sebab alasan yang 

telah disebutkan. Maka dari itu hukum perbuatan Nabi yang dimaksud adalah 

hukum taklif mengenai iqtidāʼ atau dalam istilah lain disebut taʼassī dengan 

perbuatan Nabi. 

Adapun pembahasan mengenai fiʻl al-Nabī al-mujarrad yang berkenaan 

dengan al-af'āl al-jibilliyah menyisakan ikhtilaf mengenai indikasi hukum taklif 

yang dikandung. Sebagian uṣūliyyīn ketika membahas al-af'āl al-jibilliyah, mereka 

membedakan antara perbuatan Nabi yang murni jibillī dan perbuatan jibillī yang 

berkaitan dengan ibadah. Akan tetapi ketika sampai pada penjelasan ikhtilaf ulama, 

kedua masalah tersebut tidak dibedakan. Seperti halnya al-Āmidi ketika selesai 

menyebutkan ikhtilaf ulama pada masalah perbuatan jibillī yang berkaitan dengan 

ibadah, ia mengatakan: 

ُظَهَرَُ ُفِيمَا تِلَافِهِمح ُاخح ُعَلَىُنََحوِ ُفِيهِ ُأيَحضًا وا تلَف  ُاخح رحبَةِ،ُفقَدِ ُالحق  ُقَصحد  ُفِيهِ ُيَظحهَرح لَحَ ُمَا ُقَصحد ُُوَأَمَّا فِيهِ
رحبَةُِ  23الحق 

Artinya: 

                                                             

22Abu al-Khattab, al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh, Juz 2 (Makkah: Jamiah Ummul Qura, 1985), 

h. 316. 

23Saifuddin al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1, h. 233. 
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Adapun perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan qurbah (ibadah), maka 
para ulama juga berselisih pendapat sebagaimana mereka berbeda dalam 
memahami perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah.  

Karena sebab inilah sebagian besar uṣūliyyīn ketika membahas al-af'āl al-

jibilliyah tidak membedakan antara perbuatan jibillī murni dan yang berkaitan 

dengan ibadah. Walaupun demikian, penulis lebih memilih untuk membedakan 

antara keduanya, sebab perbedaan tersebut sangat jelas berimplikasi pada 

perbedaan penalaran hukum keduanya. 

Para uṣūliyyīn saat memaparkan ikhtilaf ulama mengenai indikasi hukum 

fiʻl al-Nabī al-mujarrad, masing-masing memiliki metode yang berbeda. Sebagian 

besar uṣūliyyīn sekedar membahas singkat aqwāl ulama dengan pendalilannya, 

sehingga menyisakan pertanyaan dan berbagai hal yang samar. Berbeda dengan al-

Asyqar, ia menjelaskan masalah ini begitu detail, namun menurut penulis  

sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara detail hingga tidak tepat memahami 

sebagian perkataan ulama. Seperti ketika al-Asyqar mengurai pembahasan fiʻl al-

Nabī al-mujarrad dan membaginya menjadi dua bagian: maʻlūm al-ṣifah dan 

majhūl al-ṣifah.24 

Fiʻl al-Nabī al-mujarrad maʻlūm al-ṣifah atau perbuatan Nabi yang 

diketahui hukumnya melalui dalil bahwa Nabi melakukannya dengan hukum wajib, 

mandūb atau mubah. Menurut penulis, perbuatan Nabi yang maʻlūm al-ṣifah tidak 

bisa dikategorikan sebagai al-fiʻl al-mujarrad, sebab sudah ada qarīnah penjelas 

yang menjelaskan hukumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa perbuatan yang Nabi lakukan berlaku umum untuk umat, adapun 

kemungkinan hukum khusus untuk Nabi sudah disebutkan kelemahannya. 

Berdasarkan hasil kajian ikhtilaf ulama, sedikitnya ada enam pendapat 

ulama uṣūliyyīn yang dinukilkan mengenai indikasi hukum fiʻl al-Nabī al-

                                                             

24Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 318. 
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mujarrad. Jadi para ulama ada yang memahami bahwa perbuatan Nabi tanpa 

qarīnah penjelas dihukumi antara wajib, mandūb, mubah dan ada yang tawaqquf25. 

Ada juga pendapat lain yang membedakan hukumnya antara perbuatan Nabi yang 

berkaitan dengan ibadah dan yang tidak. Bahkan sebagian memahami bahwa fiʻl al-

Nabī al-mujarrad dihukumi haram. Akan tetapi pendapat terakhir ini diakui oleh 

semua uṣūliyyīn sebagai pendapat yang tidak muktabar, sehingga tidak perlu 

disebutkan secara mendetail disini. 

Adapun pendapat tawaqquf yang berdasar atas kemungkinan fiʻl al-Nabī al-

mujarrad berindikasi kekhususan Nabi juga tidak disebutkan, sebab telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Walaupun tidak disebutkan, pendapat ini 

merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Gazali dan al-Razi sebagaimana yang 

telah diisyaratkan pada penjelasan sebelumnya. 

Sehingga pendapat ulama yang akan dinukilkan berikut adalah pendapat 

yang memiliki kejelasan hukum. Maka setelah proses eliminasi beberapa pendapat 

ulama pada masalah ini, tersisa empat pendapat yang akan diuraikan. 

Sebelum menyebutkan keempat pendapat tersebut, perlu untuk memberikan 

isyarat sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian ulama membedakan 

antara perbuatan Nabi yang bernuansa ibadah dan perbuatan Nabi yang murni 

kodrati, dan ada juga yang tidak membedakan keduanya. Maka dari itu, untuk 

menggabungkan kedua metode tersebut, dalam penjelasan berikut tetap dibedakan 

antara perbuatan Nabi yang bernuansa ibadah dan perbuatan Nabi yang murni 

kodrati, tanpa menyebutkan kedua permasalahan tersebut secara terpisah namun 

disebutkan sebagai pendapat yang tersendiri. 

 

                                                             

25Tawaqquf merupakan bentuk masdar dari kata tawaqqafa-yatawaqqafu yang berarti 

berhenti. Maksudnya adalah pendapat tersebut tidak menentukan pilihan hukum sebab tidak ada 

dasar atau dalil yang kuat untuk menentukannya. 
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1) Wajib 

Pendapat yang menyatakan bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa qarīnah 

penjelas dihukumi wajib. Pendapat ini merupakan pendapat beberapa ulama 

muktazilah, juga pendapat Ibnu Syuraiḥ, Abu Saʻīd al-Iṣṭakhrī, Ibnu Khairān, Ibnu 

Abi Hurairah, al-Ṭabarī, dan mayoritas ulama mutaʼakhir Syafiʻiyah. 

a) Dalil dan Istidlāl 

Pendapat ini berdalil dengan beberapa hal, diantaranya adalah beberapa dalil 

firman Allah yang menunjukkan wajibnya mengikuti, meneladani, serta ancaman 

bagi yang menyelisihi Nabi. Seperti dalam QS. al-Hasyr/59:7. 

ه ُ وح ذ  ُفَخ  ل  وح لرَّس  نحـُوَمَآُاأتأىك م ُا ُعَنحه ُفَا اُُۚ...وَمَاُنَأىك مح وح ه  ُتَـ
Terjemahnya: 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.26 

Dalam QS. al-Nur/24: 63. 

رهُِ.. مح ُاَ نَُعَنح وح اَلِف  ذَرُِالَّذِيحنَُيُ  يَحح لح فَـ هُ ُاَنحُ.ُ بَـ يحـ نَةُ ُمحُت صِ تحـ محُُاَوحُُفِ ه  بَـ يحـ ُلِيحمُ اَُُعَذَابُ ُي صِ
Terjemahnya: 

… maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut 
akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.27 

Juga dalam QS. al-Nisa/4: 59. 

لَُ وح لرَّس  واُا ع  يحـ َُوَاَطِ اُللَّ أ وا ع  يحـ ُاَطِ
Terjemahnya: 

… Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) …28 

Dalam QS. al-Ahzab/33: 21 

ُُ وَة ُحَسَنَة ُلِ مَنح ُِا سح اُللَّ أ لِ وح ُرَس  ُفِح كَُانَُلَك مح دح يَـُكَُلَقَ َُوَالح اُللَّ أ وا ج  رح يَـ أخِرَُ...انَُ مَُالَح ُوح
                                                             

26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 

546. 

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 359. 

28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87. 
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Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
Kiamat …29 

Dalam QS. Ali Imran/3: 31. 

َُ اُللَّ أ نَ وح ب ـ ُتُِ  ت مح نحـ كُ  نح ُفاَتَّبِع وحنيحُ...ق لحُاِ
Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku….."30 

Mereka juga berdalilkan dengan ijmak sahabat perihal konsistensi mereka 

dalam ber-iqtidāʼ mengikuti Nabi. Para sahabat juga senantiasa merujuk riwayat 

dari sahabat lainnya dalam berbagai permasalahan. Seperti ketika para sahabat 

berselisih pendapat mengenai wajibnya mandi sekedar bertemunya dua khitan. 

Aisyah kemudian menjelaskan bahwa ia pernah melakukannya bersama Nabi, maka 

mereka pun sepakat untuk merujuk pada riwayat Aisyah. 

Begitu pula diantara alasan yang menguatkan pendapat ini bahwa dari ketiga 

hukum taklif (wajib, mandūb, mubah) yang ada, hukum wajib merupakan pilihan 

yang dianggap lebih iḥtiyāṭ31 dan mendekati kebenaran. Sebab hukum wajib berada 

pada tingkatan paling tinggi diantara ketiga hukum tersebut. 

b) Munāqasyah Istidlāl 

Istidlāl pendapat ini pada tiga potongan ayat pertama yakni dalam QS. al-

Hasyr/59:7, QS. al-Nur/24: 63, QS. al-Nisa/4: 59, tidak tepat. Sebab ketiga ayat 

tersebut berkenaan dengan perintah Nabi yang bersifat verbal, bukan perbuatan.  

Adapun dalil dua ayat terakhir QS. al-Ahzab/33: 21 dan QS. Ali Imran/3: 

31 yang menjelaskan kewajiban mengikuti dan meneladani Nabi termasuk pada 

perbuatannya. Hal tersebut tidak secara otomatis membuat semua perbuatan Nabi 

secara hukum taklif wajib untuk diikuti. Boleh jadi Nabi melakukan sesuatu hukum 

                                                             

29Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 420. 

30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 54. 

31Iḥtiyāṭ merupakan bentuk kehati-hatian. 
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taklifnya adalah mandūb tapi kita kerjakan secara wajib, maka hal ini dianggap 

menyelisihi perbuatan hukum Nabi sebab tidak ada indikasi yang jelas yang 

menunjukkan bahwa Nabi melakukannya secara hukum wajib. Sebab hakikat 

taʼassī, mutābaʻah atau meneladani Nabi harus mencakup dua unsur, yakni 

perbuatan dan hukum taklif sama seperti yang Nabi kerjakan. Maka perbuatan Nabi 

tidak bisa dihukumi wajib kecuali ada dalil atau qarīnah yang menegaskan hukum 

wajibnya perbuatan tersebut. 

Mengenai dalil ijmak sahabat yang dinukilkan, tidak bermakna bahwa 

sahabat sepakat mengenai hukum taklif wajib semua perbuatan Nabi. Sebab yang 

menjadi ijmak diantara mereka hanya pada kewajiban ber-iqtidāʼ mengikuti Nabi 

secara umum tergantung hukum yang menyertai wajib, mandūb, atau selainnya. 

Sedangkan contoh yang diangkat adalah kebetulan hukum wajibnya mandi junub 

yang hukum asalnya dipahami wajib berdasar dalil yang lain. 

Adapun alasan bahwa hukum wajib merupakan pilihan yang dianggap lebih 

iḥtiyāṭ atau berhati-hati, tidak secara mutlak bisa diterima. Sebab pilihan yang 

berhati-hati itu diambil jika pilihan tersebut adalah satu-satunya pilihan yang 

selamat. Sedangkan dalam masalah ini tidak seperti itu, sebab bisa saja perbuatan 

Nabi dihukumi wajib sesuai pendapat ini, namun ada kemungkinan perbuatan 

tersebut hukumnya mandūb atau mubah. Jika seperti itu, maka sama saja kita telah 

mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. 

2) Mandūb 

Pendapat yang menyatakan bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa qarīnah 

penjelas dihukumi mandūb. Pendapat ini merupakan pendapat yang dinisbatkan 

kepada Imam Syafiʻi sebagaimana yang dinukil dari al-Juwainī dan al-Rāzī. Al-
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Asyqar menukilkan bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama 

Syafi'iyah.32 

a) Dalil dan Istidlāl 

Pendapat ini berdalilkan dengan dalil pendapat sebelumnya yakni firman 

Allah dalam QS. al-Ahzab/33: 21, namun dengan istidlāl yang berbeda. 

Berdasarkan dalil tersebut, pendapat ini menyatakan bahwa perbuatan Nabi 

dihukumi mandūb. Sebab ayat tersebut tidak mengandung perintah, akan tetapi 

lebih pada perkara yang bersifat anjuran dalam meneladani Nabi. Hal ini dipahami 

dari penggunaan kata (لكم) dalam ayat tersebut, yang seandainya menggunakan 

kata ( كمعلي ) maka hukum meneladani Nabi menjadi sebuah keharusan yang bersifat 

wajib. 

Masih mengenai istidlāl dari QS. al-Ahzab/33: 21, menurut mereka bahwa 

yang nampak dari perbuatan Nabi tidak lepas dari unsur al-ḥasanah (kebaikan). 

Unsur al-ḥasanah dalam perbuatan Nabi tidak keluar dua kemungkinan indikasi 

hukum, yakni wajib atau mandūb. Sebab indikasi hukum wajib memerlukan dalil 

atau qarīnah yang menegaskan hukum wajibnya perbuatan tersebut, maka 

dipahami bahwa hukum mandūb lebih tepat. Selain karena alasan tersebut, juga 

sebab perbuatan Nabi kebanyakan didominasi oleh hukum mandūb. Begitujuga 

sebab hukum mandūb lebih meyakinkan dari hukum wajib. Sebagaimana dalam 

kaidah fikih yang menunjukkan bahwa jika ada dua perkara yang meragukan, maka 

hal tersebut dibawa kepada tingkatan yang paling rendah. 

b) Munāqasyah Istidlāl 

Seperti yang telah disebutkan bahwa hakikat iqtidāʼ, taʼassī, mutābaʻah 

atau meneladani Nabi harus mencakup dua unsur, yakni perbuatan dan hukum taklif 

harus sama seperti yang Nabi kerjakan. Dalam kasus fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa 

                                                             

32Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 330. 
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qarīnah penjelas, tidak ada hal yang menjelaskan penunjukan hukum mandūb, 

sehingga tidak bisa dianggap bahwa seseorang telah meneladani Nabi. 

Begitupula halnya dengan pernyataan bahwa perbuatan Nabi kebanyakan 

didominasi oleh hukum mandūb tidak bisa diterima. Sebab pada kenyataannya 

perbuatan Nabi justru kebanyakan didominasi oleh hukum mubah. Juga alasan 

bahwa hukum mandūb lebih meyakinkan dari hukum wajib tidak bisa diterima. Hal 

itu karena kedua hukum tersebut tidak sama, sebab hukum wajib tidak ada pilihan 

untuk ditinggalkan, sedangkan hukum mandūb boleh saja tidak dikerjakan. 

Sehingga tidak tepat jika lebih mendahulukan mandūb dibanding hukum wajib. 

3) Mubah 

Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa 

qarīnah penjelas dihukumi mubah.  Pendapat ini dinisbatkan kepada mutaʼakhirīn 

Hanafiyah sebagaimana yang dinukil oleh al-Asyqar. Begitu halnya al-Rāzī, al-

Dabbūsī, dan al-Āmidi menukilkan bahwa pendapat ini adalah pendapat Imam 

Malik. 

a) Dalil dan Istidlāl 

Fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa qarīnah penjelas yang menunjukkan indikasi 

hukumnya memiliki tiga kemungkinan, yakni antara wajib, mandūb, dan mubah. 

Hukum asal bagi fiʻl al-Nabī al-mujarrad tidak bisa dikaitkan dengan hukum wajib 

ataupun mandūb. Hal ini disebabkan karena untuk menyatakan hukum wajib atau 

mandūb, perbuatan Nabi tersebut memerlukan qarīnah atau dalil tambahan yang 

menguatkan, sedangkan hal tersebut tidak ada. Sehingga menyisakan hukum mubah 

sebagai pilihan yang lebih cocok. 

b) Munāqasyah Istidlāl 

Pendapat ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat haram dan tawaqquf 

dalam masalah fiʻl al-Nabī al-mujarrad. Hal tersebut sebab memiliki benang merah 
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yang sama, yakni bisa dilihat dari implikasi hukumnya. Ketiga pendapat tersebut, 

walaupun berbeda, namun semuanya menganggap bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad 

ini tidak memiliki indikasi hukum sehingga umat tidak ada taklif untuk ber-iqtidāʼ. 

Sebab hukum mubah yang dimaksud adalah mubah ibāḥah ʻaqliyah33, bukanlah 

mubah ibāḥah syarʻiyah34 sebab tidak adanya dalil yang menegaskan kebolehannya 

sehingga tetap pada hukum asal segala sesuatu35.  

Adapun jika indikasi hukum mubah ini dipilih dengan alasan bahwa hukum 

mubah ini diambil dari sisi pribadi perbuatan Nabi, sehingga umat masih ada taklif 

untuk ber-iqtidāʼ.36 

Dari sudut pandang ini, terdapat prinsip yang dipegang oleh sebagian 

ulama37 yang memandang bahwa fiʻl al-Nabī al-mujarrad lebih dekat dengan 

hukum mandūb. Sebab walaupun pada dasarnya fiʻl al-Nabī al-mujarrad ini 

dihukumi mubah, namun ketika seorang berniat dalam mengerjakan sesuatu untuk 

ber-iqtidāʼ, maka akan diberi pahala atas niatnya tersebut. Dipahami bahwa sesuatu 

yang tidak wajib, namun dikerjakan mendapat pahala merupakan salah satu defenisi 

dari hukum taklif mandūb. Namun sebagian uṣūliyyīn tetap perpegang pada hukum 

taklif mubah, adapun masalah ganjaran pahala dari niat merupakan perkara yang 

berbeda.38 

                                                             

33Ibāḥah ʻaqliyah atau al-Barāʼah al-Aṣliyah merupakan istilah yang digunakan untuk 

menilai hukum sesuatu yang tidak memiliki dalil syarʻī, sehingga kemubahannya didasarkan atas 

hukum asli mubah yang sudah ada sebelum berlaku syariat. 

34Ibāḥah Syarʻiyah adalah salah satu diantara lima hukum taklif yang berjumlah lima yakni 

Mubah. Dikatakan mubah ibāḥah syarʻiyah, sebab adanya dalil yang menjelaskan kemubahannya. 

35Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa al-Aslu fi al-Asyyāʼ al-ibāḥah, artinya 

hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau yang lebih dikenal dengan istilah al-Barāʼah al-

Aṣliyah. 

36Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 341. 

37Terutama para ahli hadis 

38Muhammad bin Husain al-Jīzānī, Maʻālim Uṣūl al-Fiqh ʻInda Ahli al-Sunnah wa al-

Jamāʻah (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1433H), h. 128. 
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4) Pendapat yang membedakan antara perbuatan Nabi yang berkenaan 

dengan ibadah dan yang tidak berkenaan dengan ibadah 

Pendapat ini hadir sebab kedua hal yang disebutkan memiliki perbedaan 

yang mendasar. Perbuatan Nabi yang berkenaan dengan ibadah dan yang tidak 

berkenaan dengan ibadah, memiliki perbedaan yang terlihat jelas. Perbuatan Nabi 

yang tidak berkenaan dengan ibadah secara ẓāhir tidak memiliki indikasi yang 

mengarah pada hukum taklif dan lebih dekat dengan fiʻl jibillī yang jelas ke-mubah-

annya. Berbeda dengan perbuatan Nabi yang berkenaan dengan ibadah, sarat akan 

keterkaitannya dengan hukum taklif. Oleh sebab inilah, sebagian uṣūliyyīn 

membedakan keduanya dari segi hukum taklifnya. 

Abu Ishaq al-Syairāzi yang merupakan ulama syafi'iyah setelah 

mengemukakan beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i, ia memilih pendapat 

yang menyatakan untuk perbuatan Nabi yang tidak berkenaan dengan ibadah 

dihukumi mubah. Adapun perbuatan Nabi yang berkenaan dengan ibadah, ia 

memilih pendapat tawaqquf.39 

Imam al-Haramain al-Juwainī memilih pendapat yang menyebutkan bahwa 

perbuatan Nabi yang tidak berkenaan dengan ibadah dihukumi mubah atau yang ia 

istilahkan dengan nafyu al-ḥaraj40. Adapun perbuatan Nabi yang berkenaan dengan 

ibadah, ia memilih pendapat mandūb walau dengan sedikit isyarat mengarah kepada 

tawaqquf.41 

                                                             

39Abu Ishaq Ibrahim al-Syairāzī, al-Lumaʻ fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

2003), h. 68. 

40Nafyu al-Ḥaraj hampir sama dengan istilah mubah yang berarti boleh dilakukan, namun 

dipakai istilah ini untuk menghindari pemakaian istilah hukum taklif. Sehingga nafyu al-ḥaraj sama 

dengan istilah mubah ibāḥah ̒ aqliyah. Menurut al-Gazali bahwa nafyu al-ḥaraj atau ibāḥah ̒ aqliyah 

merupakan tingkatan yang paling rendah. 

41Abu al-Maʻāli Abdul Malik al-Juwaini, al-Burhan fī Uṣūl al-Fiqh, Juz 1 (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 184-185. 
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Abu Hamid al-Gazali dalam kitabnya al-Mustaṣfā memilih pendapat 

tawaqquf sebagaimana yang telah disebutkan.42 Namun dalam kitab karyanya al-

Mankhūl, ia berpendapat seperti pendapat gurunya al-Juwainī yang memisahkan 

antara perbuatan Nabi yang punya keterkaitan dengan ibadah dengan yang tidak. Ia 

mengatakan bahwa keterkaitan perbuatan Nabi dengan ibadah bisa disebut qarīnah. 

Qarīnah ibadah ini menurutnya mengarah pada hukum taklif wajib atau mandūb, 

sehingga ia menetapkan mandūb sebagai hukum yang tepat dengan alasan yang 

telah disebutkan sebelumnya.43 

Al-Asyqar dalam bukunya, setelah memaparkan ikhtilaf dalam masalah ini, 

ia menyimpulkan pilihannya setelah kajian panjang bahwa perbuatan Nabi yang 

tidak berkenaan dengan ibadah dihukumi mubah. Adapun perbuatan Nabi yang 

berkenaan dengan ibadah, ia memilih hukum mandūb. Alasannya bahwa taʼassī 

atau meneladani Nabi dalam hal ibadah merupakan hal yang dituntut, maka 

perbuatan Nabi harus dibawa kepada salah satu dari dua hukum: wajib atau 

mandūb. Maka memahami perbuatan Nabi sebagai sebuah kewajiban adalah 

sesuatu yang tidak mendasar sama sekali, sehingga pilihan yang tepat adalah hukum 

mandūb.44 

B. Implikasi Ikhtilaf Dilālah Fiʻli al-Nabī 

Uraian ikhtilaf dilālah fiʻli al-Nabī yang telah disebutkan pada pembahasan 

sebelumnya mengisyaratkan bahwa model ikhtilaf ini masuk dalam ikhtilaf sāig 

mu'tabar, sebab masih dalam ranah ijtihad ulama. Namun tidak menutup 

kemungkinan ikhtilaf pada masalah ini menjadi sesuatu yang tercela, yakni ikhtilaf 

                                                             

42Abu Hamid al-Gazali, al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl, Juz 2, h. 220. 

43Abu Hamid al-Gazali, al-Mankhūl min Taʻlīqāt al-Uṣūl (Beirut: Dar al-Fikr al-Muʻāṣir, 

1998), h. 226. 

44Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Af'āl al-Rasūl wa Dilālatuhā 'alā al-Aḥkām al-

Syar'iyah, Juz 1, h. 325-326. 
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yang mengarah pada munāẓarah berujung perpecahan. Selisih paham yang hanya 

mencari pembenaran sesuai hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Hal tersebut 

tercela, apalagi jika dilakukan dengan tujuan menyelisihi lawan atau sebab fanatik 

buta pada mazhab tertentu atau murni kejahilan. 

Ikhtilaf dilālah fiʻli al-Nabī termasuk ikhtilaf pada metode istinbāṭ hukum 

dari teks sumber dalil. Maka dari itu sebuah kaidah dalam ranah ikhtilaf 

menyebutkan bahwa perbedaan dalam masalah usul sangat mempengaruhi 

terjadinya ikhtilaf dalam furū' fikih. Atau dalam ungkapan yang lain disebutkan 

bahwa salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi ikhtilaf dalam furū' fikih 

adalah ikhtilaf pada dasar hukum atau dalil. Oleh sebab itu, ikhtilaf dilālah fiʻli al-

Nabī berimplikasi pada banyak masalah fikih yang berdalilkan perbuatan Nabi yang 

diperselisihkan dilālahnya. 

Dilālah fiʻli al-Nabī yang diperselisihkan biasanya dengan beberapa alasan. 

Diantara alasan yang menjadi salah satu bahasan dalam usul fikih adalah fiʻl al-

Nabī al-mujarrad yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas. Ketidakjelasan 

makna dari perbuatan Nabi ini disebabkan ketiadaan faktor qarīnah atau petunjuk 

penjelas yang digunakan untuk mengetahui hukum perbuatan tersebut. Selain itu, 

ikhtilaf bisa saja terjadi sebab qarīnah atau petunjuk penjelas tidak diketahui atau 

tidak nampak oleh sebagian, atau sebab adanya perbedaan dalam menetapkan 

qarīnah.45 

Diantara ikhtilaf dilālah fiʻl al-Nabī al-mujarrad yang berkenaan dengan 

ibadah seperti dalam wudu, para ulama berbeda dalam menentukan hukum 

membasuh bagian antara telinga dan pinggir pipi saat membasuh wajah. Syafiʻiyah 

menilai wajib dibasuh, sedangkan Hanafiyah berpendapat tidak wajib sebab mereka 

                                                             

45Ali al-Khafif, Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahāʼ (Mesir: Dar al-Fikr al-ʻArabi, 1996), h. 103. 
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memandang bahwa Nabi membasuh bagian tersebut sebab kebetulan berdekatan 

dengan anggota wudu wajah sehingga ikut terbasuh.46 

Dalam rangkaian ibadah salat, Syafiʻiyah berpegang pada hadis Malik bin 

al-Huwairiṡ47 bahwa Nabi duduk sejenak sebelum bangkit dari sujud menuju rakaat 

selanjutnya. Adapun Malikiyah berpendapat tidak ada duduk seperti itu, sebab 

mereka memandang bahwa Nabi melakukannya karena ada hajat.48 

Dalam rangkaian manasik haji, Nabi setelah menyelesaikan mabit dan 

melempar jumrah di Mina, sebelum masuk kembali ke Makkah ia singgah di sebuah 

lembah yang disebut al-Abṭaḥ. Di sana, ia mengerjakan shalat zuhur, asar, magrib, 

dan isya serta berbaring sejenak, lalu melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk 

tawaf wadāʻ. Sebagian ulama memandang bahwa hal tersebut bagian dari manasik 

haji, dan yang lainnya menganggap tidak termasuk.49 

Begitu halnya dengan beberapa perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan 

ibadah, diperselisihkan para ulama mengenai hukumnya. Hal tersebut terjadi sebab 

kedudukan Nabi sebagai seorang utusan Allah yang memiliki fungsi utama sebagai 

teladan. Disisi lain, Nabi disebutkan sebagai sosok manusia biasa sehingga sisi 

kemanusiaan dan fitrahnya melekat tak terpisahkan. 

C. Taʼassī antara Teori dan Penerapan 

Permasalahan dilālah fiʻli al-Nabī atau metode interpretasi dalam 

memahami perbuatan Nabi merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu 

                                                             

46Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah 

al-Muqtaṣid, Juz 1 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 30. 

47Hadis Malik bin Al-Huwairits:“Bahwasanya beliau melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam shalat, apabila beliau selesai dari rakaat ganjil (satu dan tiga) maka beliau tidak bangkit 

sampai duduk dengan tenang” (HR. Al-Bukhari)  

48Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah 

al-Muqtaṣid, Juz 1, h. 265-266. 

49Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugni, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 403. 
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usul fikih. Dalam memahami esensi hukum yang terkandung dalam perbuatan Nabi, 

dibutuhkan unsur qarīnah atau petunjuk penjelas yang menyertainya. Tidak seperti 

halnya sunah qauliyah atau perkataan Nabi yang dapat langsung dipahami dari teks 

dalam pembahasan dilālah al-alfāẓ. Sehingga fiʻl al-Nabī al-mujarrad tanpa 

qarīnah menimbulkan polemik dan ikhtilaf dalam memahami dilālahnya. 

Terlepas dari semua itu, ada permasalahan mendasar yang menjadi 

perhatian dalam pembahasan sunah fiʻliyah. Permasalahan yang dimaksud adalah 

pembahasan ulama mengenai aplikasi taʼassī perbuatan Nabi, yakni dari segi 

penerapannya. 

Secara bahasa taʼassī berasal dari kata uswah yang memiliki pengertian 

sama dengan iqtidāʼ, ittibāʼ yang berarti mengikuti atau meneladani.50 Istilah 

iqtidāʼ dan ittibāʼ mencakup perkataan dan perbuatan, sedangkan taʼassī lebih 

menonjol dalam makna meneladani perbuatan.51 Adapun pengertian taʼassī dengan 

perbuatan Nabi secara lengkap sebagaimana yang disebutkan oleh al-Āmidi adalah 

melakukan suatu perbuatan semisal perbuatan Nabi, dari segi bentuk dan tujuan 

perbuatan tersebut.52 Jadi ketika Nabi melakukan suatu hal yang bersifat wajib, 

maka taʼassī dengan perbuatan Nabi tersebut juga wajib. Jika Nabi melakukan 

sesuatu yang bersifat mandūb atau mubah, maka ada kewajiban taʼassī melakukan 

semisal apa yang dilakukan Nabi sesuai hukumnya. 

Secara teori dalam ilmu usul fikih, disepakati bahwa taʼassī perbuatan Nabi 

adalah hal yang disyariatkan berindikasi hukum taklif yang penerapannya berlaku 

umum, selain perbuatan yang berkenaan dengan khuṣūṣiyah Nabi. Namun yang 

menjadi permasalahan adalah al-afʻāl al-jibilliyah dari segi penerapannya.  

                                                             

50Ahmad Muhammad Ali al-Fayumi, al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr 

(Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th.), h. 15. 

51Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausūʻah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 

Juz 6 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1986), h. 19. 

52Saifuddin al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1 h. 230. 
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Sebagaimana yang diketahui bahwa mayoritas ulama usul menetapkan 

hukum mubah untuk perbuatan Nabi yang bersifat kodrati manusiawi. Adapun 

sebagiannya menganggap bahwa taʼassī dengan al-afʻāl al-jibilliyah berindikasi 

hukum mandūb. Sebab Nabi tidak sama dengan manusia biasa yang lainnya, adapun 

gambaran mengenai sifat kemanusiaannya seperti dalam QS. al-Isrāʼ/17: 9353 dan 

QS. al-Kahfi/18: 11054 yang menjadi dalil para uṣūliyyīn menetapkan hukum mubah 

bisa didiskusikan. Para ulama yang menyatakan bahwa semua perbuatan Nabi 

termasuk al-afʻāl al-jibilliyah memiliki indikasi hukum taklif (wajib atau mandūb), 

khususnya para ulama hadis yang berpendapat bahwa sifat kemanusian disebutkan 

dalam berbagai dalil merupakan jawaban dari permintaan orang kafir agar 

dikirimkan Rasul dari kalangan malaikat. Sehingga datang jawaban Allah dalam 

QS. al-Anʻām/6: 955, yang menyatakan bahwa seandainya Rasul yang diutus adalah 

malaikat, maka ia tetap akan dijadikan seperti manusia. Salah satu alasannya bahwa 

                                                             

53Allah berfirman: 

 
ُ
 ك

ْ
يْ هَل ِ

 سُبْحَانَ رَب 
ْ
ا قُل

ً
سُوْل ا بَشَرًا رَّ

َّ
 نْتُ اِل

Terjemahnya: 

”Katakanlah (Muhammad), “Mahasuci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia 

yang menjadi rasul?” 

54Allah berfirman: 

يَّ 
َ
ى اِل مْ يُوْحٰٓ

ُ
ك
ُ
ثْل  بَشَرٌ م ِ

۠
نَا
َ
 اِنَّمَآ ا

ْ
 قُل

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, 

yang telah menerima wahyu.” 

55Allah berfirman: 

بِسُوْنَ 
ْ
ا يَل يْهِمْ مَّ

َ
بَسْنَا عَل

َ
ل
َ
ل ا وَّ

ً
نٰهُ رَجُل

ْ
جَعَل

َّ
كًا ل

َ
نٰهُ مَل

ْ
وْ جَعَل

َ
 وَل

Terjemahnya: 

Dan sekiranya rasul itu Kami jadikan (dari) malaikat, pastilah Kami jadikan dia (berwujud) 

laki-laki, dan (dengan demikian) pasti Kami akan menjadikan mereka tetap ragu 

sebagaimana kini mereka ragu. 
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Rasul utusan dalam wujud manusia lebih sesuai kebutuhan untuk dijadikan qudwah 

dibanding wujud yang lain.56 

Ikhtilaf ini pada hakikatnya tidak saling bertentangan jika dikaji lebih 

dalam. Menurut penulis, taʼassī dengan al-afʻāl al-jibilliyah berindikasi hukum 

mubah seperti pendapat mayoritas ulama, yakni al-afʻāl al-jibilliyah diyakini jika 

dilakukan atau tidak, maka tidak akan mendapat ganjaran pahala. Namun seseorang 

bisa saja mendapatkan ganjaran pahala dari taʼassī dengan al-afʻāl al-jibilliyah, 

akan tetapi pahala tersebut tidak berasal dari murni taʼassī dengan perbuatan Nabi 

sehingga tidak merubah hukumnya menjadi mandūb. Namun perkara ini lebih tepat 

dipahami sebagai bentuk niat taʼassī dengan perbuatan Nabi yang muncul dari rasa 

cinta yang mendalam kepada Nabi sehingga berbuah pahala disisi Allah 

sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi. 

Kerancuan istilah sunnah yang dipahami parsial oleh sebagian orang 

menimbulkan polemik dalam masyarakat.57 Tidak hanya perbedaan penggunaan 

istilah sunah dalam berbagai disiplin ilmu yang masih menyisakan masalah, bahkan 

penggunaan istilah ini dari segi amaliyah pun bisa berujung konflik. Sebagian orang 

semangat mengamalkan sunah dengan pemahaman yang tidak utuh atau salah 

memahami dan tidak menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Terutama dalam 

masalah taʼassī dengan al-afʻāl al-jibilliyah, pengamalan sunah atas dasar 

semangat dan cinta Nabi bisa berkonsekuensi pelanggaran terhadap sunah yang 

jelas pengamalannya.  

Seperti izār, ridāʼ, qamīṣ, imāmah atau jenis pakaian yang diriwayatkan 

pernah dipakai Nabi, walau dengan niat taʼassī jika diamalkan pada lingkungan 

                                                             

56Muhammad ʻAwwāmah, Ḥujjiyah Afʻāl Rasūlillah Uṣūliyyan wa Ḥadīṡiyyan (Jeddah: 

Dar al-Minhaj, 2013), h.103. 

57Sanip Nasrullah dan Reza Pahlevi Dalimunthe, "Segmentasi Term Sunnah di Indonesia", 

At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies 2, No. 2 (2019), h. 56. 54-70. 
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yang sama sekali tidak mengenal pakaian ini, maka hal tersebut dianggap sebagai 

mukhālafah atas larangan Nabi mengenakan libās syuhrah58. Contoh lain, bagi yang 

menganggap bahwa memanjangkan rambut sebahu adalah sunah Nabi di mana 

orang menganggap bahwa berambut gondrong hanya dilakukan oleh berandalan 

atau waria. Bukannya mendapatkan pahala, akan tetapi sebaliknya dia telah 

melanggar larangan Nabi untuk tidak bertasyabbuh dengan orang yang buruk. 

Maka dari itu, taʼassī dengan perbuatan Nabi harus dilakukan dengan 

proporsional. Semangat dan cinta kepada Nabi jika diharapkan berbuah pahala, 

harus sejalan dengan pengetahuan mengenai maqāṣid syarīah agar tepat sasaran.

                                                             

58Libās syuhrah adalah pakaian yang dipakai berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai 

orang-orang di masa dan tempat ia berada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada 

sub bab ini akan disebutkan beberapa kesimpulan berikut: 

1. Kajian dilālah fi'l al-Nabi memiliki posisi yang vital dalam hukum Islam, 

sebab menjadi salah satu alat bantu dalam proses interpretasi dalil sunah. 

Istinbāṭ hukum sunah fiʻliyah berbeda dengan sunah qauliyah dalam 

memahami dilālahnya, sehingga lebih berpotensi menimbulkan polemik 

ikhtilaf. Jika sunah qauliyah dipahami dari segi kebahasaannya saja, maka 

sunah fiʻliyah selain dipahami dari segi kebahasaan, yang tidak kalah 

penting adalah memahami esensi perbuatannya. Oleh karena itu, perlu 

pemahaman yang mendalam dalam menentukan indikasi hukum dari 

perbuatan Nabi. Apalagi posisi Nabi sebagai penyampai risalah yang 

mengharuskannya menjadi qudwah, tidak menafikan sisi kodrati sebagai 

manusia biasa. Ditambah dengan beberapa kekhususan yang Allah berikan 

kepadanya, yang berbeda aplikasi hukumnya bagi umat. 

2. Fikih ikhtilaf dimaksudkan menjadi gerbang solusi dalam menyikapi 

perbedaan dan selisih paham ditengah umat Islam. Walaupun meninggalkan 

jejak positif, ikhtilaf tidak sedikit menyisakan problem akibat kehilangan 

titik temu. Padahal dengan memahami secara utuh sumber perbedaan, maka 

dampak negatif serta prasangka akan hilang seiring dengan terbentuknya 

persepsi dan cara penyikapan yang benar terhadap ikhtilaf yang terjadi. 

3. Ikhtilaf uṣūliyīn pada dilālah fi’l al-Nabī berimplikasi pada banyak masalah 

fikih yang berdalilkan perbuatan Nabi yang diperselisihkan dilālahnya.
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Secara garis besar, ikhtilaf dalam interpretasi perbuatan Nabi berasal dari 

inti masalah berikut: 

a. Ikhtilaf dalam memahami fi’l al-Nabī al-mujarrad atau perbuatan Nabi yang 

tidak memiliki indikasi hukum yang jelas. Ketidakjelasan yang berasal dari 

tiadanya dalil pendukung atau qarīnah petunjuk penjelas yang menjadi penentu 

hukum, sehingga diperselisihkan oleh uṣūliyīn. Kajian ikhtilaf dalam 

pembahasan ini menyimpulkan bahwa fi’l al-Nabī al-mujarrad yang tidak 

berkenaan dengan ibadah dihukumi mubah. Adapun fi’l al-Nabī al-mujarrad 

yang berkenaan dengan ibadah dihukumi mandūb. 

b. Ikhtilaf pada indikasi hukum al-afʻāl al-jibilliyah, utamanya perbuatan Nabi 

yang tidak berkaitan dengan ibadah menyisakan ruang dalam penerapannya. 

Secara teori usul fikih al-afʻāl al-jibilliyah tersebut disepakati kemubahannya. 

Namun sebagian ulama menghukumi orang yang bertaʼassī dengan perbuatan 

Nabi tersebut bisa mendapatkan pahala, yang berarti mereka telah mengonversi 

hukum mubah menjadi mandūb. Kesimpulannya, perbedaan pemahaman pada 

masalah ini tidak saling bertentangan. Taʼassī dengan al-afʻāl al-jibilliyah tetap 

pada hukum mubah, yakni seorang yang melakukan suatu perkara berdasar pada 

al-afʻāl al-jibilliyah Nabi dihukumi tidak mendapat pahala. Namun seseorang 

bisa saja mendapatkan pahala dari taʼassī dengan perbuatan Nabi yang murni 

jibillī melalui niat taʼassī yang berasal dari cinta kepada Nabi, bukan sekedar 

mengikuti. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melalui kajian berbagai literatur berkenaan dengan konsep dilālah 

fi'li al-Nabi dan implikasinya perspektif fikih ikhtilaf, maka berikut ini akan 

disebutkan beberapa hal yang merupakan implikasi penelitian dalam bentuk saran 

dan rekomendasi: 
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1. Kajian ikhtilaf secara umum, terutama mengenai ikhtilaf dalam penggunaan 

dalil dan istinbāṭ hukum sangat butuh digalakkan dan mendapat perhatian 

lebih. Selain mengasah malakah uṣūliyah dan fiqhiyah, juga sebagai wasilah 

pemersatu dalam bingkai perbedaan yang saling tafāhum. 

2. Walau kajian ikhtilaf sepintas merupakan konsumsi para akademisi, 

peneliti, dan pegiat hukum Islam, hal ini perlu diperkenalkan kepada 

masyarakat luas dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Sebab 

dampak negatif yang timbul dari ikhtilaf kadang menyeruak tak terkendali 

ditengah awam akibat tidak ada edukasi. 

3. Semangat taʼassī dengan perbuatan Nabi harus sejalan dengan pemahaman 

dan penerapan yang tepat. Sebab kadang penerapan taʼassī bertentangan 

dengan maqāṣid syarīʻah jika dipahami parsial dan jumūd. Disisi lain 

kelompok yang kontra terhadap semangat tersebut juga mesti berhati-hati. 

Sebab kadang sebagian terjatuh pada penyikapan berlebihan sehingga 

merusak tatanan ukhuwah Islamiah, paling disayangkan jika mengarah pada 

penyimpangan. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, kajian dilālah fi'li al-Nabi dalam tesis ini hanya 

membahas inti dan pokok masalah saja. Sehingga menyisakan masalah-

masalah penting lainnya yang juga membutuhkan kajian intensif dan 

mendalam. Seperti  kajian ikhtilaf dalam interpretasi perbuatan Nabi saat 

terjadi taʻāruḍ antara perbuatan Nabi dengan wahyu verbal, baik dari 

Alquran atau sabda Nabi sendiri, dan taʻāruḍ bisa terjadi antara dua 

perbuatan Nabi yang nampak bertentangan.
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